
 

 
 

PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK  

DI UPT SMA NEGERI 1 PINRANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Pendidikan (S. Pd) Prodi Manajemen Pendidikan Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

NUR HIDAYATULLAH ZAINAL 

NIM: 20300119030 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 

2023 



 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nur Hidayatullah Zainal 

NIM   : 20300119030 

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 22 Maret 2002 

Jurusan  : Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat : Pondok Ufirly, Samata Gowa 

Judul : Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa 

merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, 

maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum. 

 

      Gowa, 23 Juni 2023 

      Penyusun 

         

 

        

       

 

Nur Hidayatullah Zainal 

NIM: 20300119030 

 



 

ii 
 

 

  



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat yang tiada hentinya diberikan 

kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang” sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan 

kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. 

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan 

hatinya oleh Dzat yang Maha Membolak-balikkan Hati untuk memberikan 

dukungan, bantuan, serta bimbingan kepada penulis. 

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak H. Zaenal dan Ibu Hj. 

Ajiba. L atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dukungan, semangat, dan 

perhatiannya. Saudara-saudaraku tercinta, Syarifuddin Zainal dan Hj. 

Hasnawiah Zainal yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat, serta 

do’a hingga akhir studi ini. Seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do’a 

yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa 

yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak. 



 

iv 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya 

dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, sehingga penulis 

ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan hormat kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta para jajarannya, Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, 

M.Ag., Wakil Rektor II Prof. Wahyuddin Naro, M.Pd., Wakil Rektor III 

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., dan Wakil Rektor IV Dr. 

Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. atas segala fasilitas yang diberikan 

kepada penulis dalam menimba ilmu di kampus tercinta, UIN Alauddin 

Makassar. 

2. Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Shabir U., M.Ag., selaku 

Wakil Dekan I, Dr. H. M. Rusdi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II, Dr. H. 

Ilyas, M.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh stafnya atas 

segala pelayanan administrasi yang diberikan kepada penulis.  

3. Ridwan Idris, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Jurusan dan Dr. Mardhiah, 

M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang telah meluangkan 

waktu dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.  

4. Dr. Kasmawati, M.M., selaku pembimbing I dan Dr. Fitriani Nur, 

M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan, koreksi, dorongan dan pengetahuan yang sangat 

berharga bagi penulis.  

5. Dr. Baharuddin, M.M., selaku penguji I dan Lisa Nursita, S.E., M.Si., 

selaku penguji II, yang telah memberikan arahan, koreksi, masukan, dan 

pengetahuan baru dalam perbaikan skripsi ini. 



 

v 
 

6. St. Ibrah Mustafa Kamal, S.E., M.Sc. sebagai dosen yang selalu terbuka 

memberikan arahan dan masukan dalam perbaiki skripsi ini, serta para staf 

jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Ibu Nurmiati, M.Pd., kak 

Rafiqha Edang, S.E., dan Bapak M. Chairul Ansar, S.E., M.M. untuk 

segala pelayanan administrasi dan petunjuk yang diberikan dalam proses 

penyelesaian tugas akhir ini. 

7. Drs. H. Bahri Bohari., M.Pd., selaku Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 

1 Pinrang dan Rosyanti, S.Pd., M.Pd., selaku Ibu Guru yang selalu 

mengarahkan penulis saat proses penelitian, serta para guru dan staf yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

8. Teman-teman peserta didik kelas XII UPT SMA Negeri 1 Pinrang Tahun 

Ajaran 2022/2023 yang telah antusias dalam membantu memudahkan 

proses penelitian. 

9. Rekan mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, khususnya pada Angkatan 2019 

(INTELL19ENT) kelas A atas segala suka dan dukanya selama proses 

perkuliahan. 

10. Saudari seperjuangan IC Pride, Nur Wahida, Nurawalia, Wahyuni, 

Gustina, Reski Handayani, dan Nurfadillah atas segala dukungan, 

motivasi, dan semangat yang diulurkan selama PLP 2 hingga titik ini. 

11. Teman seperjuangan akademik, Nur Pratiwi Baso Badamang, Musfirah, 

Sri Wahyuningsih, Arsyiva Amin, Andi Nirmala, dan Firdaus Kuddus 

atas segala dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini. 

12. Saudari-saudari seperjuangan di kota kelahiran, Mulia Ananda, Sri 

Handayani, Yunita Lukman, Ega Yanti, serta rekan-rekan 



 

vi 
 

ELCLASIC’19 atas segala masukan, dorongan, dan perhatian yang telah 

diberikan kepada penulis. 

13. Tuan pemilik NIM 219350016 yang telah membersamai penulis pada 

masa perkuliahaan ini dan tiada bosannya memberikan do’a dan 

dukungannya yang menjadi semangat tersendiri bagi penulis. 

14. Rekan Kesatuan Mahasiswa Pinrang (KMP) UIN dan KKN UINAM 

Angkatan 69 Desa Bontosunggu, Kec. Tamalatea, Kab, Jeneponto atas 

segala suka dan dukanya selama proses perkuliahan yang tidak singkat ini. 

15. Semua kerabat dan sahabat yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang 

telah memberikan do’a, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis 

dapat menyusun skripsi ini.  

16. The last but not least, untuk diri penulis secara pribadi terima kasih telah 

kuat dan tegar dalam bertahan hingga sampai pada titik ini. 

Akhir kata, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis haturkan, 

semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah 

dari Allah Swt., serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan utamanya kepada almamater kebanggaan, Kampus Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

sangat kurang dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa 

mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

       Samata, Gowa 23 Juni 2023 

        

        

  

Nur Hidayatullah Zainal 

NIM. 20300119030 



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ......................................................  i 

PENGESAHAN SKRIPSI  ............................................................................  ii  

KATA PENGANTAR  ................................................................................... iii 

DAFTAR ISI  .................................................................................................. vii 

DAFTAR TABEL  ......................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR  ..................................................................................... xi 

ABSTRAK  ..................................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN  .............................................................................. 1-14 

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

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

C. Hipotesis  .............................................................................................. 6 

D. Definisi Operasional Variabel  ............................................................. 6 

E. Kajian Pustaka ...................................................................................... 8 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ........................................................... 12 

BAB II TINJAUAN TEORETIS  ................................................................. 15-43 

A. Kompetensi Pedagogik Guru  .............................................................. 15 

B. Motivasi Belajar Peserta Didik  ........................................................... 31 

C. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik  .................................................................................................... 40 

D. Kerangka Pikir  .................................................................................... 42 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  ................................................... 44-60 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  ................................................................. 44 

B. Populasi dan Sampel  ........................................................................... 44 

C. Metode Pengumpulan Data  ................................................................. 47 



 

viii 
 

D. Intsrumen Penelitian ............................................................................ 48 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  ............................................. 49 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ................................................ 54 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  ...................................................... 61-81 

A. Hasil Penelitian  ................................................................................... 61 

B. Pembahasan  ......................................................................................... 75 

BAB V PENUTUP  ......................................................................................... 82-83 

A. Kesimpulan  ......................................................................................... 82 

B. Saran  .................................................................................................... 82 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................... 84 

LAMPIRAN  ................................................................................................... 87 

DOKUMENTASI  .......................................................................................... 120 

RIWAYAT HIDUP  .......................................................................................  126 

 

 

  



 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Pedagogik Guru  ............................................. 28 

Tabel 3.1 Jumlah Peserta Didik Kelas XII Tahun Ajaran 2022/2023 ............. 45 

Tabel 3.2 Skor Jawaban Skala  ........................................................................ 49 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X  ....................................... 51  

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Y  ....................................... 52 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  ...................................................... 54 

Tabel 3. 6 Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Peserta 

Didik  ................................................................................................................ 56 

Tabel 3.7 Kekuatan Hubungan Korelasi Menurut Sugiyono  .......................... 58 

Tabel 4.1 Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai Mean X .............................. 61 

Tabel 4.2 Data Presentase Frekuensi  .............................................................. 62 

Tabel 4.3 Data Standar Deviasi  ....................................................................... 62 

Tabel 4.4 Kategorisasi Skor Responden  ......................................................... 64 

Tabel 4.5 Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai Mean Y .............................. 64 

Tabel 4.6 Data Presentase Frekuensi  .............................................................. 65 

Tabel 4.7 Data Standar Deviasi  ....................................................................... 66 

Tabel 4.8 Kategorisasi Skor Responden  ......................................................... 67 

Tabel 4.9 Uji Normalitas Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar 

Peserta Didik  ................................................................................................... 68 

Tabel 4.10 Uji Linearitas Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar 

Peserta Didik  ................................................................................................... 69 



 

x 
 

Tabel 4.11 Uji Koefisien Korelasi Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik ....................................................................................... 70 

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik  ....................................................................... 71 

Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Sederhana Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik  ....................................................................... 72 

Tabel 4.14 Uji T Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik  ................................................................................................................ 74 

 

 

 

  



 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir  ................................................................. 43 

  



 

xii 
 

ABSTRAK 

Nama  : Nur Hidayatullah Zainal 

NIM  : 20300119030 

Judul  : Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kompetensi pedagogik guru 

di UPT SMA Negeri 1 Pinrang, (2) mengetahui motivasi belajar peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Pinrang, (3) menguji pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Pinrang. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode pendekatan ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas XII di UPT SMA Negeri 1 Pinrang tahun ajaran 2022/2023 

yang berjumlah 401 orang, sehingga diperoleh sampel sebanyak 81 orang dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Data 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik guru berdasarkan penilaian 81 peserta didik diperoleh rata-

rata yang berada pada kategori sedang dengan persentase 69,1% dan motivasi 

belajar peserta didik berdasarkan penilaian 81 peserta didik diperoleh rata-rata 

yang berada pada kategori sedang dengan persentase 69,1%. Adapun hasil analisis 

statistik inferensial menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,915 > nilai ttabel 

sebesar 1,663 dengan nilai signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. 

 Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, diantaranya: (1) 

melihat kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta 

didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang, maka hendaknya kepala sekolah senantiasa 

memperhatikan dan mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi guru berupa 

pelatihan atau workshop, serta memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik guna tercapainya hasil belajar yang maksimal, (2) 

perlu adanya kesadaran dari setiap guru untuk meningkatkan dan meng-upgrade 

kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing, serta perlunya 

pemahaman lebih akan pentingnya peran teknologi dan media pembelajaran yang 

bervariasi di era modern seperti sekarang ini, (3) perlu adanya kesadaran dalam 

diri setiap peserta didik akan pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan di masa 

mendatang, (4) diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan kajian yang 

lebihiluas.
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia bahkan 

tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kehidupan manusia. Dengan kata lain, 

kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, 

keluarga dan masyarakat, hingga bangsa dan negara. Keberhasilan proses belajar 

mengajar merupakan faktor utama dari keberhasilan tujuan pendidikan secara 

umum.1 Pentingnya pendidikan telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya 

Q.S Thaha/20:114 yang berbunyi:  

ِّ رَّب  ِّ وَقُل ع لْمًاِّ ز دْن   
Terjemahnya: 

… dan katakanlah “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan 
kepadaku”.2 

Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat ini 

bermakna tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak membacakan, 

yakni menjelaskan makna pesan-pesan Al-Qur’an kepada sahabat-sahabat beliau 

setelah jelas buat beliau maknanya.3  Ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa 

pentingnya menuntut ilmu dengan mengetahui sumber yang jelas terlebih dahulu. 

Untuk mengimplementasikan keberhasilan tujuan pendidikan dibutuhkan 

guru yang mempunyai kompetensi dalam dunia pendidikan. Asdikoh dalam 

Suwandi menyatakan bahwa guru yang baik pada intinya adalah guru yang 

 
1 Suwandi, Fitri Yuli Indrawati, Yusup, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa 

di SMPN 1 Karangampel Indramayu”, Jurnal Manajemen Vol. 15, No. 1 (2020), h. 55. 
2  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2014), h. 320. 
3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an) (Vol. 

8; Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 378. 
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memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. 4 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa: 

Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.5 

Melalui peranannya sebagai pengajar, guru diharapkan mampu mendorong 

peserta didik untuk senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui 

berbagai sumber dan media. Guru merupakan salah satu diantara berbagai sumber 

dan media belajar.6 Dengan demikian guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kegiatannya akan 

tercermin dalam bentuk yang nyata melalui tercapainya tujuan pengajaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya.7 

Profesi sebagai tenaga pendidik sangat strategis dalam pembentukan dan 

pemberdayaan peserta didik. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan 

fungsi yang semakin signifikan di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan 

membentuk peserta didik menjadi berwatak, beretika, dan berestetika melalui 

proses yang bukan hanya transfer of knowledge akan tetapi juga proses transfer of 

values. 8  Untuk itu, maka seorang guru harus memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Hal tersebut 

 
4 Suwandi, Fitri Yuli Indrawati, Yusup, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa 

di SMPN 1 Karangampel Indramayu.”, h. 56. 
5  [t.p.], Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 15 Th. 2005) (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h. 3. 
6 Nurhalimah, Hidayah Baisa, Salati Asmahasanah, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik 

Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di MI ’Anatusshibyan”, Jurnal Pendidikan Guru Vol. 1, 

No. 1 (2020), h. 32. 
7  Audina, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran TIK di SMA Muhammadiyah 1 UNISMUH Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 1. 
8 Mustamin Fattah, “Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Se Kota 

Samarinda,” Jurnal Fenomena Vol. 5, No. 1 (2013). 
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sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat (1) bahwa: 

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.9 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah 

kompetensi pedagogik guru yang merupakan kompetensi yang berkaitan langsung 

dengan proses pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Oleh karena itu, guru 

memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam melihat perkembangan belajar 

peserta didik. Dalam prosesnya, kegiatan pembelajaran akan dinilai kurang 

maksimal apabila kurangnya motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik.  

Motivasi belajar peserta didik memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

keberhasilan proses maupun hasil belajar peserta didik, sehingga tercapainya 

tujuan pendidikan. Salah satu indikator kualitas pembelajaran adalah adanya 

minat belajar yang besar dan motivasi yang didapatkan baik dari faktor intrinsik, 

maupun faktor ekstrinsik. Motivasi memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar 

peserta didik, yaitu motivasi mendorong meningkatnya semangat dan ketekunan 

dalam belajar. Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam memberi 

gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga peserta didik yang 

mempunyai motivasi yang tinggi akan mendapatkan energi yang lebih banyak 

untuk melaksanakan kegiatan belajar yang pada akhirnya akan mampu 

memperoleh prestasi yang lebih baik.10  

Salah satu variabel yang dinilai memiliki pengaruh terhadap motivasi 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran adalah guru selaku subjek yang 

berinteraksi langsung dengan peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

 
9 [t.p.], Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 15 Th. 2005), h. 9. 
10 Haifa Kasman, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA 

Negeri 10 Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 

2018), h. 3. 
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telah dilakukan oleh Selli Wahyuningrum dkk yang menyatakan bahwa guru 

sebagai tenaga pendidik juga berperan sebagai motivator yang harus selalu 

menjaga semangat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan 

memiliki kompetensi pedagogik yang baik guru dapat menciptakan kondisi 

terbaik yang akan lebih meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, 

sehingga terciptanya suasana belajar yang kondusif, kompetitif, dan merangsang 

pemikiran kritis dan kreatif dari seluruh peserta didik. 11  Penelitian lain oleh 

Nurhalimah dkk juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar peserta didik di MI 

I’Anatusshibyan Kota Bogor. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh positif yang sedang dan cukup antara kompetensi pedagogik guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.12  Dari beberapa temuan tersebut, 

sehingga diduga kompetensi pedagogik guru mampu memotivasi peserta didik 

dalam pembelajaran. 

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa motivasi belajar 

peserta didik masih tergolong rendah. Demikian halnya dengan hasil wawancara 

dengan peserta didik pada saat melakukan observasi pra penelitian di UPT SMA 

Negeri 1 Pinrang pada Kamis, 30 Juni 2022, peserta didik bernama Azizul 

Zimbran Syahmi menuturkan bahwa ia seringkali kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, apabila hanya diberikan tugas saja tanpa penjelasan 

terlebih dahulu oleh sang guru,13 sehingga diketahui bahwa masih terdapat guru 

yang kurang mampu dalam mengelola interaksi belajar mengajar yang baik 

 
11  Selli Wahyuningrum dkk, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar 

Siswa secara Online”, Jurnal Prosiding Universitas Esa Unggul Vol. 3 (2020), h. 373. 

12 Nurhalimah, Hidayah Baisa, Salati Asmahasanah, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik 

Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di MI ’Anatusshibyan”, h. 41. 

13  Azizul Zimbran Syahmi, “Peserta Didik Kelas XII IPS 1 di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang”, Wawancara, pada Kamis, 30 Juni 2022 Jam 11.29-11.35 WITA. 
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dengan peserta didik. Pada kesempatan yang sama, peserta didik bernama Asril 

juga menuturkan bahwa ada sebagian guru yang memiliki volume yang kecil 

dalam memberikan penjelasan di dalam kelas, sehingga motivasi belajarnya pada 

mata pelajaran tertentu begitu kurang. 14  Faktanya, guru yang antusias dan 

penjelasan yang jelas dan mudah dipahami akan membuat peserta didik lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat dilihat bahwa guru 

sangat berperan dalam membangkitkan semangat, gairah, dan motivasi peserta 

didik dalam pembelajaran. Di sisi lain, Nabila Zalsabila mengungkapkan bahwa 

masih ada beberapa temannya yang seringkali tidak fokus dalam pembelajaran, 

seperti tidak membawa buku paket ke sekolah, sehingga guru yang mengampu 

mata pelajaran biasanya memberikan hukuman berupa memberikan pertanyaan 

secara random terkait materi ajar yang telah diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. 15  Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan guru dalam 

mengelola kelas agar tetap kondusif dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik 

sudah cukup baik, sehingga membuat peserta didik yang melanggar aturan 

diberikan efek jerah dan lebih fokus lagi terhadap proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah 

kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik 

di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang”. 

 

 

 

14 Asril, “Peserta Didik Kelas XII IPA 7 di UPT SMA Negeri 1 Pinrang”, Wawancara, 

pada Kamis, 30 Juni 2022 Jam 11.14-11.19 WITA. 

15 Nabila Zalsabila, “Peserta Didik Kelas XII IPS 2 di UPT SMA Negeri 1 Pinrang”, 

Wawancara, pada Kamis, 30 Juni 2022 Jam 11.36-11.41 WITA. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang? 

2. Bagaimana motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu penelitian. Menurut 

Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. 16  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT 

SMA Negeri 1 Pinrang. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT 

SMA Negeri 1 Pinrang. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Sebelum membahas lebih jauh tentang persoalan yang akan dibahas, 

peneliti terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar variabel 

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

Alfabeta, 2016), h. 64. 
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skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang”. 

1. Variabel Bebas (Kompetensi Pedagogik Guru) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dalam 

suatu penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kompetensi pedagogik 

guru. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, 

pelaksanaan pembelajaran, hingga pada evaluasi hasil belajar peserta didik. 

Indikator kompetensi pedagogik guru yang diteliti pada penelitian ini 

meliputi: (1) perencanaan pembelajaran; (2) menguasai bahan ajar/materi; (3) 

kemampuan mengelola kelas; (4) pemanfaatan media pembelajaran; (5) 

kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; dan (6) mengevaluasi hasil 

belajar. 

Adapun kompetensi pedagogik guru yang diteliti dalam penelitian ini 

hanya berfokus pada satu mata pelajaran saja, yakni pada guru Pendidikan Agama 

Islam yang mengajar di kelas XII. Adapun pengukuran kompetensi pedagogik 

guru menggunakan angket (kuesioner) dengan pengukuran skala likert, dimana 

disajikan beberapa pernyataan, baik pernyataan positif maupun negatif yang 

dinilai langsung oleh peserta didik kelas XII. 

2. Variabel Terikat (Motivasi Belajar Peserta Didik) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar peserta didik. 

Motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam maupun dari luar diri 

peserta didik agar ingin melakukan suatu pembelajaran. 

Indikator motivasi belajar peserta didik pada penelitian ini meliputi dua 

aspek, yakni aspek intrinsik dengan indikator: (1) keinginan belajar; (2) senang 
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mengikuti pelajaran; (3) selalu menyelesaikan tugas, (4) mengembangkan bakat; 

dan (5) meningkatkan pengetahuan. Sedangkan aspek ekstrinsik dengan indikator: 

(1) ingin mendapat perhatian; (2) ingin mendapatkan pujian; dan (3) ingin 

mendapatkan penghargaan/hadiah dari guru. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan antara 

penelitian yang akan dibahas dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, 

peneliti mencoba menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya untuk memperbanyak referensi dan menambah wawasan 

terkait dengan judul penelitian yang dipilih. Sementara itu, ada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

yang peneliti kerjakan. Penelitian-penelitian itu diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arnita Kusumawardani dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru, Kompetensi Profesional Guru 

dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wijayakusuma Jatilawang”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

antara kompetensi pedagogik guru, kompetensi profesional guru dan 

lingkungan belajar siswa terhadap motivasi belajar siswa di SMK 

Wijayakusuma Jatilawang. Diperoleh Fhitung sebesar 24.589 dengan PValue 

sebesar 0,000. Karena Pvalue 0,000 < 0,05. Harga koefisien determinasi 

simultan diperoleh R2 sebesar 0,429. Hal ini berarti sebanyak 42.9% 

variasi motivasi belajar mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi 

pedagogik guru, kompetensi profesional guru dan lingkungan belajar 

siswa terhadap motivasi belajar siswa. Sedangkan pengujian kompetensi 

pedagogik guru terhadap motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa 
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koefisien regresi untuk variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 0,190 

yang diuji keberartiannya dengan uji t diperoleh thitung sebesar = 2886 

dengan signifikansi 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 < 0,05 maka 

dinyatakan bahwa ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

motivasi belajar siswa di SMK Wijayakusuma Jatilawang.17  

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu sama-sama menjadikan motivasi belajar peserta 

didik sebagai variabel terikat (variabel yang dipengaruhi). Selanjutnya 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Dwi Arnita Kusumawardani 

menjadikan kompetensi professional guru dan lingkungan belajar peserta 

didik sebagai variabel bebas, sedangkan pada penelitian ini hanya 

mengambil satu fokus variabel bebas, yakni kompetensi pedagogik guru.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haifa Kasman dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 10 

Makassar”. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada 

penelitian tersebut diperoleh thitung = 5,74 sementara ttabel = 2,048 untuk 

taraf signifikansi 5%, yang artinya thitung lebih besar dari ttabel maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat 

pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa di SMA 10 

Makassar.18  

 

17  Dwi Arnita Kusumawardani, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru, Kompetensi 

Profesional Guru, dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wijayakusuma Jatilawang”, Skripsi (Semarang: Fak. 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 100-101. 

18 Haifa Kasman, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA 

Negeri 10 Makassar”, h. 60. 
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Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti sama-sama menjadikan motivasi belajar sebagai 

variabel terikat serta terletak pada instrumen penelitian yang digunakan 

yaitu kuesioner (angket) dan dokumentasi. Selanjutnya perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Haifa Kasman menjadikan 

kompetensi guru secara umum sebagai variabel bebas, sedangkan pada 

penelitian ini hanya berfokus pada satu kompetensi saja, yaitu kompetensi 

pedagogik guru.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Mardiyana dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri Kecamatan Mijen Kota Semarang”. 

Berdasarkan hasil analisis linear berganda pada penelitian tersebut 

diperoleh besar pengaruh kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Budi Utomo 

Kecamatan Mijen Semarang adalah 47,47% sedangkan sisanya 52,53% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel dalam penelitian.19 

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai kompetensi 

pedagogik guru dan motivasi belajar peserta didik. Namun yang menjadi 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti terletak pada analisis linear yang digunakan. Dimana penelitian 

oleh Tina Mardiyana menggunakan analisis linear berganda dengan 

menjadikan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat, sedangkan pada 

 

19  Tina Mardiyana, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Kecamatan Mijen Kota Semarang”. Skripsi. 

(Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 125. 
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penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya menggunakan analisis linear 

sederhana. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Selli Wahyuningrum dkk dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa Secara 

Online”. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dikumpulkan dan 

dianalisis pada penelitian tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa 

penerapan pembelajaran secara online pada masa pandemi akan 

menyurutkan motivasi belajar siswa.20  

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai pengaruh 

kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Selanjutnya perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Selli Wahyuningrum dkk 

ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lussyana Watie dengan judul “Peranan 

Kompetensi Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah 

Akhlak MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan”. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dan 

dianalisis pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan peranan pedagogik yang dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak 

belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah 

Akhlak di MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

 

20  Selli Wahyuningrum dkk, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar 

Siswa secara Online”, h. 373. 
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Lampung Selatan dikarekan kurangnya fasilitas yang ada di MIN 6 

Lampung Selatan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.21  

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama mencakup pembahasan mengenai 

kompetensi pedagogik guru. Selanjutnya perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian 

tersebut tidak menjadikan motivasi belajar peserta didik yang menjadi 

pembahasan peneliti sebagai objek kajiannya. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang. 

b. Untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang. 

c. Untuk menguji pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

21 Lussyana Watie, “Peranan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Aqidah Akhlak MIN 6 Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan” Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 

99. 
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a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam mengembangkan pengawasan dan mendukung teori-teori 

yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang pendidikan, khususnya 

Manajemen Pendidikan Islam terutama manajemen di bidang sumber daya 

manusia, yaitu khususnya guru yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik 

guru dan manajemen di bidang peserta didik, yaitu khususnya yang berkaitan 

dengan motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah rujukan atau bahan referensi bagi peserta didik lainnya yang sedang 

melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian 

ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan keilmuan pendidikan, terutama dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia dan manajemen peserta didik. 

2) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

3) Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

evaluasi oleh kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi 

guru yang telah dilakukan serta sebagai masukan agar tercapai upaya 

yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

4) Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam upaya 

mendidik calon guru yang hendaknya diarahkan pada peningkatan 
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kompetensi pedagogik dalam penerapannya pada pembelajaran 

peserta didik. 

5) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelian 

yangirelevan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performen.1 

Kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan atau keahlian yang selaras dari 

seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dalam suatu pekerjaan 

yang meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.2 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa: 

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 
ditetapkan.3 

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dengan tindakan cerdas dan penuh 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen 

pembelajaran. 4  Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara tidak langsung 

membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, 

 
1  Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 52. 
2  Dwi Arnita Kusumawardani, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru, Kompetensi 

Profesional Guru, dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wijayakusuma Jatilawang”, Skripsi (Semarang: Fak. 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015), h.22. 
3  [t.p.], Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU RI No. 13 Th. 2003) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007). 
4 Rina Febriana, Kompetensi Guru (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 9.  
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pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi, dan profesionalisme guru.5  

Pandangan tersebut seirama bahwa seorang guru dituntut memiliki 

kompetensi atau kemampuan dalam ilmu yang dimilikinya, kemampuan 

penguasaan mata pelajaran, kemampuan berinteraksi sosial baik dengan sesama 

peserta didik, maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan 

masyarakat luas.6 

Menurut Arifin dalam Audina mengemukakan bahwa guru yang dinilai 

kompeten, apabila: 1) Guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan 

sebaik-baiknya; 2) Guru mampu melaksanakan peranan-peranannya secara 

berhasil; 3) Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

sekola; dan 4) Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar 

mengajar di sekolah.7 

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru 

merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki seorang guru 

yang selaras dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan profesinya sebagai 

tenaga pendidik. 

2. Konsep Islam tentang Kompetensi Guru 

Dalam Islam ulama atau guru dinilai sebagai orang yang paling 

mengetahui, memahami, dan beriman terhadap apa yang dituturkan oleh Allah 

SWT. Muhammad Athiyah al-Abrasy menjelaskan bahwa diantara tanggung 

jawab seorang pendidik adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para 

 
5 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), h. 119.  
6 Feralys Nouvali M, “Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar pada SMP 

Negeri dalam Kota Banda Aceh”, Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. 3, No. 1 (2015), h. 46. 
7  Audina, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran TIK di SMA Muhammadiyah 1 UNISMUH Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 8. 
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penuntunnya dengan kesungguhan dan keikhlasan, sehingga tidak ada seorangpun 

dari mereka yang menjadi dosa akibat memendam ilmu pengetahuan, yang 

nantinya akan mendapatkan siksa di akhirat.8 

Kompetensi guru yang dikaitkan sebagai modal dalam pengelolaan 

pendidikan dan pengajaran banyak jenisnya. Berikut beberapa kompetensi guru 

menurut Samzul Nizar, diantaranya: 

a. Zuhud artinya tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-mata karena 

mencari keridhaan Allah SWT 

Seorang guru menduduki tempat yang tinggi dan suci, maka ia harus 

mengetahui kewajiban sesuai dengan posisinya. Guru haruslah orang yang benar-

benar zuhud yang semata-mata mengajar dengan maksud mencari keridhaan Ilahi. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Yasin/36: 21 yang berbunyi: 

لَُكُمِّْ لَِّّّ مَن ٱتَّب عُوا ِّ مُّهْتَدُونِّ وَهُم أَجْراً يَسْ ـ  
Terjemahannya: 

Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk.9 

Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat ini 

bermakna seseorang tidak wajar diikuti disebabkan oleh salah satu dari dua sebab. 

Pertama, karena ucapan dan tindakannya merupakan kesesatan, dan tentu saja 

mengikuti kesesatan atau orang sesat tidak dapat dibenarkan. Kedua, apabila dia 

mempunya maksud buruk, misalnya ingin memperkaya diri, atau mencari 

popularitas.10 Dalam hal ini, seorang guru yang baik adalah ia yang tidak memiliki 

 
8 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, Skripsi (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2015), h. 27. 
9  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2014), h. 441. 
10  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an) 

(Vol. 11; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 526.  
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maksud buruk, tidak meminta upah atau imbalan duniawi, dan bukan pula orang 

yang sesat. 

b. Kebersihan guru 

Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, 

terhindar dari dosa besar, sifat ria’ (mencari nama), dengki, permusuhan, 

perselisihan, dan sifat tercela lainnya. 

c. Ikhlas dalam pekerjaan 

Keikhlasan dan kejujuran seorang guru dalam pekerjaannya merupakan 

jalan terbaik menuju kesuksesannya dalam menjalankan tugas dan mendidik 

peserta didiknya. Orang yang tergolong ikhlas adalah seorang yang berbicara 

sesuai dengan kata hatinya dan kondisi yang sebenarnya atau tidak mudah 

berbohong. 

d. Pemaaf 

Seorang guru harus bersifat pemaaf, terutama kepada peserta didiknya. Ia 

harus sanggup menahan diri, menahan amarah, berlapang hati, banyak bersabar, 

dan berkepribadian yang berwibawa. 

e. Harus mengetahui tabiat peserta didik 

Guru harus mengetahui tabiat pembawaan, kepribadian, perasaan, dan 

pemikiran peserta didiknya agar ia tidak salah dalam mendidik. Dengan 

memperhatikan hal tersebut dalam mengajar, seorang guru dapat memilah mata 

pelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya yang sejalan dengan tingkat 

kemampuan mereka. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk mengajarkan 

materi pengetahuan yang mudah terlebih dahulu sebelum memberikan materi ajar 

yang sulit.  

f. Harus menguasai mata pelajaran 
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Seorang guru harus sanggup menguasai mata pelajaran yang diajarkannya, 

serta memperdalam pengetahuannya tentang mata pelajaran yang diampuhnya. 

Sebagaimana Allah SWT sebagai Maha Pendidik telah memberikan contoh dalam 

Q.S Thaha/9:114 yang berbunyi: 

لَى  ِّۖۥوَحْيُهُِّ إ ليَْكِّ يُـقْضَىَٰ ِّ أَن قَـبْل ِّ م ن ٱلْقُرْءَان ِّب ِّ تَـعْجَلِّْ وَلَِّّ ِّۗٱلَْْقُِّّ ٱلْمَل كِّ ٱللَُِّّّ فَـتـَعََٰ
ِّ ع لْمًاِّ  وَقُل رَِّّب  ِّ ز دْن 

Terjemahannya: 

Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 
tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya 
kepadamu dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan”.11 

Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat ini 

bermakna tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak membacakan, 

yakni menjelaskan makna pesan-pesan Al-Qur’an kepada sahabat-sahabat beliau 

setelah jelas buat beliau maknanya. 12  Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar 

seorang guru harus menguasai mata pelajaran terlebih dahulu sebelum 

mengajarkannya kepada peserta didiknya. 

g. Harus memiliki kompetensi dalam cara-cara mengajar 

Kompetensi dalam cara-cara mengajar, khususnya keterampilan dalam 

mengajar yang harus dimiliki guru diantaranya sebagai berikut: 

1) Merencanakan atau menyusun setiap program satuan pelajaran, demikian 

pula merencanakan atau menyusun keseluruhan kegiatan untuk satuan 

waktu (silabus, program tahunan, program semester); 

 
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 320. 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), h. 

378. 
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2) Mempergunakan dan mengembangkan media pendidikan (alat bantu atau 

alat peraga) bagi peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

diperlukan. 

3) Mengembangkan dan mempergunakan semua metode-metode mengajar, 

sehingga terjadi kombinasi dan variasi kegiatan belajar mengajar efektif.13 

Menurut Husein Syahatah dalam bukunya Kiat Islami Meraih Prestasi, 

kompetensi guru yang efektif bagi seorang guru adalah: 

a. Hendaknya waktu datang dan selesai mengajar tepat pada waktunya serta 

tidak terlambat masuk ruangan kelas dan tidak keluar sebelum waktunya. 

b. Hendaknya seorang guru mampu memahamkan para pelajarannya dengan 

hikmah, pengalaman, serta karakter yang kuat, ditambah keahlian dalam 

mengajar dan mendidik. 

c. Hendaknya guru menghargai kepribadian serta karakter peserta didik 

sekaligus mendidik dengan baik, sabar, lembut, penuh kasi saying, dan 

memperoleh simpati mereka.14 

Di sisi lain Abudinata berpendapat bahwa seorang guru yang baik harus 

memiliki seni atau jiwa yang humoris. Sifat ini diperlukan agar peserta didik tidak 

mudah merasa bosan atau jenuh dalam menerima pelajaran, sehingga tidak 

menimbulkan ketegangan dan stress. Selain itu seorang guru juga harus dapat 

melakukan kerja sama dengan orang tua peserta didik, terutama pada peserta didik 

yang kurang mampu menerima pelajaran dengan baik atau yang memiliki 

kelainan daripada peserta didik lainnya.15 

 

 
13 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 27-30. 
14 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 33-34. 
15 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 33. 
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3. Standar Kompetensi Guru 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: 

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.16 

Berdasarkan aturan tersebut, maka untuk mendapatkan sertifikasi dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai tenaga kependidikan, standar 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, diantaranya: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelakasanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

pedagogik guru meliputi:  

1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual.  

2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik.  

3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan.  

4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

5) Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.  

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik  

 
16 [t.p.], Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 15 Th. 2005), h. 9. 
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7) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar memanfaatkan 

hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

8) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.17 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Berikut merupakan penjelasan 

dari poin-poin pengertian kompetensi kepribadian diatas.18 

1) Memiliki kepribadian mantap dan stabil  

Dalam hal ini, guru dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan norma sosial. Jangan sampai seorang pendidik melakukan 

tindakan-tindakan yang kurang terpuji, kurang professional, atau bahkan 

bertindak tidak senonoh. Misalnya, adanya oknum guru yang menhamili 

siswanya, minum-minuman keras, narkoba, penipuan, pencurian, dan 

aktivitas lain yang merusak citra sebagai pendidik. 

2) Memiliki kepribadian yang dewasa  

Kedewasaan guru tercermin dari kstabilan emosinya. Untuk itu, 

diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. Sebab, jika 

guru marah akan mengakibatkan siswa takut. Ketakutan itu seniri berdampak 

pada turunnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran, serta dapat 

mengganggu konsentrasi belajarnya. 

3) Memiliki kepribadian yang arif  

 
17  Euis Karnawati, Manajemen Kelas: Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi  (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 75. 
18 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 106. 
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Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang bermanfaat 

bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak.  

4) Memiliki kepribadian yang berwibawa  

Kepribadian yang berwibawa itunjukkan oleh perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap siswa dan disegani.  

5) Menjadi teladan bagi siswa  

Sebagai teladan, guru menjadi sorotan siswa dalam gerak-geriknya. 

Untuk itu, guru harus memperhatikan beberapa hal berikut: 

a) Sikap dasar: postur psikologis. Contoh: keberhasilan, kegagalan, 

pekerjaan, hubungan antarmanusia, agama, dan lain sebagainya;  

b) Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa sebagai alat berfikir; 

c) Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai dalam bekerja yang ikut 

mewarnai kehidupan; 

d) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan; 

e) Pakaian sebagai pelengkapan pribadi yang penting dan menampakkan 

ekspresi seluruh kepribadian; 

f) Hubungan kemanusiaan; 

g) Proses berfikir; 

h) Perilaku neuritis atau suatu pertahanan yang dipergunakan untuk 

melindungi diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain; 

i) Selera yang merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang 

bersangkutan; 

j) Keputusan sebagai cermin keterampilan rasional dan intuitif;  

k) Kesehatan yang mencerminkan kualitas tubuh; dan 

l) Gaya hidup secara umum.  
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6) Memiliki akhlak mulia  

Guru harus berakhlak mulia karena perannya sebagai penasihat. Niat 

pertama dan utama seorang guru bukanlah berorientasi pada dunia, tetapi 

akhirat. Yaitu niat beribadah kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas, maka 

guru akan bertindak sesuai dengan norma agama dan menghadapi segala 

permasalahan dengan sabar karena mengharap ridha Allah SWT. Seorang 

guru harus bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial. Saat ini banyak 

peristiwa, yang mana guru melanggar norma hukum dan norma susila 

sehingga bertentangan dengan kompetensi kepribadian yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang guru. Hal ini karena ada sebagian guru yang tidak 

memahami arti perntingnya kompetensi kepribadian bagi mereka dalam 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas mengajar.19 

Dengan demikian, rencana sertifikasi guru juga menyangkut pada 

pengujuan terhadap kompetensi kepribadian guru. Guru yang memiliki 

kompetensi kepribadian yang baik akan mempengaruhi cara mengajar mereka 

sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.20 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kriteria kompetensi sosial guru meliputi: 

1) Bertindak objektif serta diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi.  

 
19 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru, h. 108. 
20 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru, h. 110. 
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2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.  

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya.  

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan.21 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya 

konten pembelajaran dengan pengguanaan TIK dan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan. Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan yang luas 

berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan dalam 

kegiatan pembelajaran. Kriteria kompetensi profesional guru meliputi:  

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran.  

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan.  

3) Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif.  

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif.  

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri.22 

 

 
21  Euis Karnawati, Manajemen Kelas: Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi, h. 76. 
22  Euis Karnawati, Manajemen Kelas: Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi, h. 77. 
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4. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

Secara etimologis, pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos” yang 

berarti anak laki-laki dan “agogos” yang artinya mengantar, membimbing. 23 

Pedagogik merupakan sebagian dari ilmu-ilmu pendidikan yang berurusan dengan 

upaya pendidikan anak untuk anak-anak yang belum dewasa oleh orang-orang 

dewasa secara bertanggung jawab. 24  Dipertegas Hoogveld bahwa pedagogik 

adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu 

yaitu supaya ia kelak secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya.25  

Berdasarkan pengertian pedagogik menurut para ahli, dapat dikemukakan 

kembali bahwa pedagogik adalah ilmu untuk membimbing dan mendidik anak 

untuk mencapai tujuan seperti dewasa, mandiri, dan bertanggungjawab. 

Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan seorang guru dalam 

merencakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau 

mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. 

Kompetensi pedagogik adalah gambaran kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, yang memiliki ke-khasan yang dapat membedakan guru 

dengan profesi lainnya dan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses dan 

hasil pembelajaran peseta didik dan sekaligus menjadi kebanggaan guru dalam 

proses pembelajaran.26 Pada intinya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

 
23 Irwantoro N, Kompetensi Pedagogik (Surabaya: Genta Group Production, 2016), h. 3. 
24 Rasyidin W, Pedagogis Teoretis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 

1. 
25 Irwantoro, Kompetensi Pedagogik, h. 3. 
26 M. Hatta Hs, Empat Kompetensi untuk Membangun Profesionalisme Guru (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, 2018), h. 79. 
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guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam 

pembelajaran.27 

Kompetensi pedagogik yang dimaksud antara lain kemampuan untuk 

memahami peserta didik secara mendalam dan penyelengaraan pembelajaran yang 

mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang 

psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi 

kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, 

menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan.28  

5. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut PP RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru pada pasal 3 ayat 4 

bahwa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan pendidik dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal 

berikut, diantaranya: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulum/silabus 

d. Perancangan pembelajaran 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g. Evaluasi hasil belajar 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.29 

 
27 Istiqomah, Sukses Uji Kompetensi Guru (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 15. 
28 Rina Febriana, Kompetensi Guru, h. 10. 
29 Rina Febriana, Kompetensi Guru, h. 10-12. 
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Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa kompetensi pedagogik 

mencakup kompetensi berikut ini: 

a. Kompetensi menguasai karakteristik pekembangan dan kemampuan fisik 

nonfisik peserta didik; 

b. Kompetensi menguasai teori dan prinsip prinsip pembelajaran; 

c. Kompetensi mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran; 

d. Kompetensi menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas; 

e. Kompetensi memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; 

f. Kompetensi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik; 

g. Kompetensi pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

h. Kompetensi menyelenggarakan dan memanfaatkan penilaian hasil belajar; 

dan 

Kompetensi melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti dan Direktorat Profesi Pendidik Ditjen 

PMPTK Depdiknas dalam Kunandar merincikan kompetensi pedagogik meliputi: 

Tabel 2.1  

Standar Kompetensi Pedagogik Guru 

Kompetensi Sub Kompetensi Indikator 

Kompetensi Pedagogik: 

meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik 

perancangan dan 

pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi 

Memahami peserta didik 

secara mendalam 

a. Memahami peserta 

didik dengan 

memanfaatkan prinsip-

prinsip pekembangan 

kognitif 

b. Memahami peserta 
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hasil belajar, dan 

pengembangan peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

didik dengan 

memanfaatkan prinsip-

prinsip kepribadian 

c. Mengidentifikasi bekal 

ajar awal peserta didik 

Merancang pembelajaran, 

termasuk memahami 

landasan pendidikan 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

a. Memahami landasan 

Pendidikan 

b. Menerapkan teori 

belajar dan 

pembelajaran 

c. Menentukan strategi 

pembelajaran 

berdasarkan 

karakteristik peserta 

didik, kompetensi yang 

akan dicapai dan 

materi ajar 

d. Menyusun rancangan 

pembelajaran 

berdasarkan strategi 

yang dipilih 

Melaksanakan 

pembelajaran 

a. Menata latar (setting) 

pembelajaran 

b. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

kondusif 

Merancang dan 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

a. Merancang dan 

melaksanakan evaluasi 

(assessment) proses 

dan hasil belajar secara 
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berkesinambungan 

dengan berbagai 

metode 

b. Menganalisis hasil 

evaluasi proses dan 

hasil belajar untuk 

menentukan tingkat 

ketuntasan belajar 

(mastery learning) 

c. Memanfaatkan hasil 

penilaian pembelajaran 

untuk perbaikan 

kualitas program 

pembelajaran secara 

umum 

Mengembangkan peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensinya 

a. Memfasilitasi peserta 

didik untuk 

mengembangkan 

berbagai potensi 

akademik 

b. Memfasilitasi peserta 

didik untuk 

mengembangkan 

berbagai potensi 

nonakademik.30 

 

Di sisi lain, M. Hatta Hs dalam bukunya menjelaskan bahwa kompetensi 

pedagogik yang layak untuk diketahui dan dikuasai oleh guru, diantaranya: 

 
30  Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76-77. 
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a. Menguasai bahan ajar/materi; 

b. Mengelola program pembelajaran; 

c. Kemampuan mengelola kelas; 

d. Menggunakan media pembelajaran; 

e. Memahami landasan kependidikan; 

f. Mengelola interaksi belajar mengajar; 

g. Memberi penilaian kepada peserta didik untuk kepentingan pengajaran; 

h. Mengenal fungsi bimbingan penyuluhan; dan 

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.31 

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator kompetensi pedagogik guru 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini meliputi: perencanaan pembelajaran, 

menguasai bahan ajar/materi, kemampuan mengelola kelas, pemanfaatan media 

pembelajaran, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, dan 

mengevaluasi hasil belajar. 

B. Motivasi Belajar Peserta Didik 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan, sedangkan motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

mendesak/dirasakan. Pandangan lain dari James O. Whittaker menyatakan bahwa 

motivasi adalah kondisi yang mengaktifkan bertingkah laku mencapai tujuan yang 

 
31 M. Hatta Hs, Empat Kompetensi untuk Membangun Profesionalisme Guru, h. 79-92. 
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ditimbulkan oleh motivasi tersebut, sedangkan belajar sebagai proses di mana 

tingkah laku diubah melalui latihan atau pengalaman.32 

Menurut Mc Donald motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Dengan demikian munculnya motivasi ditandai dengan 

adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari atau tidak.33 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 34  Motivasi belajar adalah 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mendorong bangkitnya kekuatan 

untuk belajar dengan senang dan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan 

terbentuk cara belajar yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi 

kegiatannya.35 Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada 

diri seseorang individu dimana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna 

mencapai tujuan.36 

Sementara itu, Krause, Bochner, & Duchesne, mengemukakan bahwa 

motivasi melibatkan proses yang memberi energi, mengarahkan, dan 

mempertahankan tingkah laku dan dorongan akan menjadi kekuatan energi untuk 

memungkinkan pembelajar bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan atau 

 
32  Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), h. 73. 
33 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa (Bandung: Rosdakarya, 

2016), h. 229. 
34 Sardiman AM, Interaksi Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 73. 
35 Syofnidah Ifrianti dan Yasyfatara Zasti, “Terampil Peningkatan Motivasi Belajar PAI 

melalui Metode Pembelajaran Questions Students Have pada Peserta Didik Kelas IV SDN I 

Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016”, Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 3, No. 1 (2016), h. 5. 
36 Amna Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran”, Lantanida 

Journal Vol. 5 No. 2 (2017), h. 193. 
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tujuannya.37 Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan melaksanakan 

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. 

Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahkan tidak mau 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran.38 

Dari beberapa pandangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan suatu dorongan yang sifatnya positif dalam membangkitkan 

semangat belajar seseorang. Dorongan tersebut bisa saja berasal dari dalam 

maupun dari luar diri orang yang bersangkutan. 

2. Konsep Islam tentang Motivasi Belajar 

Dalam perspektif Islam para penganutnya sangat dianjurkan untuk 

memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga dengan adanya motivasi belajar 

yang tinggi, ilmu pengetahuan akan mudah didapat oleh penganutnya. Dalam 

menuntut ilmu, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/ 9: 122 yang berbunyi: 

هُمِّْ قَة ِّف رِّْ كُل  ِّ م ن نَـفَرِّ فَـلَوْلَِّّ ِّۚكَا فَّةًِّ ل يَنف رُوا ِّ ٱلْمُؤْم نُونِّ كَانِّ وَمَا نـْ  ل  يـَتـَفَقَّهُوا ِّ طاَ ئ فَة ِّ م  
ِّ قَـوْمَهُمِّْ إ ذَا رَجَعُو ا ِّ إ ليَْه مِّْ لَعَلَّهُمِّْ يََْذَرُونِّ

 ف ِّ ٱلد  ين ِّ وَل ينُذ رُوا 

Terjemahannya: 
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.39 

Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menggambarkan ayat ini 

bagaimana seharusnya umat Islam membagi tugas sehingga tidak semuanya 

 
37  Norman Rudhumbu, “Motivational Strategies in the Teaching of Primary School 

Mathematics in Zimbabwe”, International Journal of Education Learning and Development UK 

Vol. 2, No. 2 (2014), h. 78. 
38  Ramli Bakar, “The Effect Of Learning Motivation On Student’s Productive 

Competencies In Vocational High School, West Sumatra”, International Journal of Asian Social 

Science Vol. 4, No. 6 (2014), h. 723. 
39 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 206. 
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mengerjakan satu pekerjaan saja. Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya 

memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. 40  Pentingnya 

pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pengetahuan 

manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang 

salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madharat. Perintah menutut 

ilmu tersebut bertujuan agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh 

dari kabut kejahilan dan kebodohan.41 

Pengembangan diri dalam konsep Islam merupakan sikap dan perilaku 

yang sangat diistimewakan. Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi 

dirinya, sehingga menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan dijadikan 

kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.42 Hal ini diperkuat oleh firman Allah 

SWT yang terkandung dalam Q.S Al Mujadalah/58: 11 yang berbunyi: 

نكُمِّۡ ءَامَنُواِّْ ٱلَّذ ينِّ ٱللَُِّّّ يَـرۡفَع ِّ تِّ ٱلۡع لۡمَِّ أوُتُواِّْ وَٱلَّذ ينِّ م  دَرَجََٰ  
Terjemahannya: 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.43 

Tafir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan ayat di atas membagi 

kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekadar beriman dan 

beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki 

pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini mejadi lebih tinggi, bukan saja karea 

nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak 

 
40 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), h. 

751. 
41 Rustina N, Hadist Kewajiban untuk Menuntut Ilmu dan Menyampaikannya dalam Buku 

Siswa Al-Qur’an Hadis Madrasah Aliyah di Kota Ambon (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), h. 

3. 
42 Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling Islam Perspektif Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), h. 9. 
43 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 543. 
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lain, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan keadaan. 44  Sehingga dapat 

dipahami bahwa sebagai orang yang beragama Islam, seorang muslim yang 

berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan 

agama Islam, maka ia akan mendapat reward dunia dan akhirat, dimana di dunia 

akan mendapat segala kemudahan dalam urusan dunia dan di akhirat mendapat 

amal yang mengalir dari orang lain yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat darinya. Untuk itu, sebagai seorang muslim yang baik sudah 

selayaknya untuk selalu memiliki semangat belajar yang tinggi dan penuh 

perhatian dalam menggali dan mencari ilmu pengetahuan yang berkuantitas dan 

berkualitas tinggi.45 

3. Jenis Jenis Motivasi Belajar 

Jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian 

motivasi atau motif-motif yang aktif sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Motivasi Dilihat dari Pembentukan 

1) Motif Bawaan  

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu 

ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh: dorongan untuk makan, dorongan untuk 

minum, dorongan untuk bekerja, dan untuk beristirahat. Motif-motif ini 

seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis.  

2) Motif yang Dipelajari 

Motif-motif yang timbul karena dipelajari, sebagai contoh: dorongan 

untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu didalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial.  

 
44 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an) (Vol. 

14; Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 79-80. 
45 Harmalis, “Motivasi Belajar dalam Perspektif Islam”, Indonesian Journal of Conseling 

& Development Vol. 1, No. 1 (2019), h. 51-61. 
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b. Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah 

1) Motivasi jasmaniah berupa nafsu, insting otomatis, dan refleks. 

2) Motivasi rohaniah berupa kemauan yang juga dapat dipelajari melalui 

dimensi dimensi kajian ilmu pendidikan Islam.46 

Adapun jenis motivasi menurut Woodworth dan Marquis meliputi:  

a. Motif atau kebutuhan organis, seperti: kebutuhan untuk minum, makan, 

bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.  

b. Motif-motif darurat, seperti: dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan 

untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini 

timbul karena rangsangan dari luar, misalnya adanya ancaman atau sanksi yang 

diberikan guru kepada peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia secara efektif.47 

4. Bentuk Bentuk Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri 

individu tanpa adanya rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari luar misalnya pemberian pujian, pemberian nilai 

sampai pada pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki 

daya dorong motivasional.48 

Adapun bentuk motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi dua macam, 

diantaranya sebagai berikut: 

 
46  Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 86-91. 
47 Haifa Kasman, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA 

Negeri 10 Makassar”, h. 21. 
48 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2015), h. 50. 
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a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

peserta didik itu sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar, 

misalnya ingin memahami suatu konsep dan memperoleh pengetahuan secara 

otodidak. Allah SWT berfitman dalam Q.S Ar-Ra’du/13:11 yang berbunyi: 

وُا ِّ حَتََِّّّٰ ب قَوْم ِّ مَا يُـغَي  ُِّ لَِّّ ٱللََِّّّ إ نَِّّ ه مِّْ مَا يُـغَي   نَفُس  بِ   
Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.49 

Tafir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa maksud dari 

ayat tersebut adalah Allah SWT tidak menghendaki sesuatu, jika manusia tidak 

mengubah sikapnya terlebih dahulu. 50  Oleh karena itu, sebagai seorang yang 

beriman sudah seharusnya memiliki kemauan dalam diri sendiri untuk melakukan 

perubahan ke arah yang lebih baik, seperti membangkitkan motivasi untuk belajar 

dalam diri. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah: (1) 

adanya kebutuhan; (2) adanya pengetahuan tentang kemajuan diri sendiri; dan (3) 

adanya cita-cita atau aspirasi.51 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu 

peserta didik yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Bentuk 

motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya peserta didik rajin belajar untuk 

memperoleh hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, 

 
49 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 250. 
50 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an). 
51 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 40-41. 
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guru, dan lain-lain merupakan contoh konkrit dari motivasi ekstrinsik yang dapat 

mendorong peserta didik untuk belajar.52 

5. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, Ali Imron 

mengemukakan 6 faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran, diantaranya: 

a. Cita-cita peserta didik,  

Cita-cita peserta didikmerupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar. Hal ini dapat diamati dari banyaknya kenyataan, bahwa motivasi 

seorang pembelajar menjadi begitu tinggi ketika ia sebelumnya sudah memiliki 

cita-cita. 

b. Kemampuan peserta didik 

Kemampuan peserta didik juga menjadi faktor penting dalam 

mempengaruhi motivasi, seperti dapat dipahami bahwa setiap manusia 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. 

c. Kondisi peserta didik 

Kondisi peserta didik juga menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi, 

dimana hal tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik maupun kondisi psikis peserta 

didik. 

d. Kondisi lingkungan belajar 

Kondisi lingkungan peserta didik sebagai faktor yang mempengaruhi 

motivasi, dapat diamati dari lingkungan fisik dan sosial yang mengitari peserta 

didik. 

e. Unsur-unsur dinamis belajar/pembelajaran  

Faktor dinamis belajar juga mempengaruhi motivasi. Hal ini dapat diamati 

pada sejauh mana upaya memotivasi tersebut dilakukan, bagaimana juga dengan 

 
52 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 41. 
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bahan pelajaran, alat bantu belajar, suasana belajar dan sebagainya yang dapat 

mendinamisasi proses pembelajaran. 

f. Upaya guru dalam memberikan pembelajaran.53 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat peneliti pahami bahwa untuk 

meningkatkan motivasi belajar yang tinggi bagi peserta didik, harus diperhatikan 

faktor yang mempengaruhinya, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Peserta 

didik harus menyadari dengan sendiri untuk melakukan kegiatan belajar untuk 

meraih tujuan (cita-cita yang hendak dicapainya). Faktor ekstrinsik harus disertai 

penghargaan (pujian). Jika peserta didik berprestasi, diperlukan lingkungan 

belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Dalam hal ini peran 

guru diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan membantu peserta 

didiknya dalam proses belajar mengajar belajar. 

6. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamara dalam Angga Putra Kurniawan bahwa 

indikator motivasi belajar peserta didik, antara lain sebagai berikut: 

a. Motivasi intrinsik dengan indikator: keinginan belajar; senang mengikuti 

pelajaran, selalu menyelesaikan tugas; mengembangkan bakat; dan 

meningkatkan pengetahuan. 

b. Motivasi ekstrinsik dengan indikator: ingin mendapatkan perhatian; ingin 

mendapatkan pujian; dan ingin mendapatkan penghargaan/ hadiah dari guru. 54 

Sardiman dalam Dwi Arnita Kusumawardani membagi indikator motivasi 

belajar menjadi 4 bagian, diantaranya: 

a. Tekun menghadapi tugas; 

b. Ulet menghadapi kesulitan; 

 
53 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 53-55. 
54 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 45. 
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c. Lebih suka bekerja mandiri; dan 

d. Suka terhadap hal baru yang lebih kreatif.55 

Audina dalam penelitiannya menyebutkan 6 indikator motivasi belajar 

peserta didik, diantaranya: 

a. Adanya hasrat dan adanya keingin untuk berhasil; 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 

c. Adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan; 

d. Adanya penghargaan dalam belajar; 

e. Adanya kegiatan yang menarik di dalam belajar; dan 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, yang memungkinkan seorang siswa 

dapat belajar dengan baik.56 

Dari beberapa pandangan di atas, maka selanjutnya untuk lebih 

memudahkan proses penelitian, peneliti mencantumkan indikator motivasi belajar 

peserta didik yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

a. Aspek intrinsik dengan indikator: (1) keinginan belajar; (2) senang mengikuti 

pelajaran; (3) selalu menyelesaikan tugas, (4) mengembangkan bakat; dan (5) 

meningkatkan pengetahuan.  

b. Aspek ekstrinsik dengan indikator: (1) ingin mendapat perhatian; (2) ingin 

mendapatkan pujian; dan (3) ingin mendapatkan penghargaan/hadiah dari guru. 

C. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik 

Seseorang akan dikatakan berhasil dalam belajar, apabila pada dirinya 

sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar tersebut yang disebut 

 
55  Dwi Arnita Kusumawardani, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru, Kompetensi 

Profesional Guru, dan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wijayakusuma Jatilawang”, h. 42. 
56  Audina, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran TIK di SMA Muhammadiyah 1 UNISMUH Makassar”, h. 18-19. 
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dengan motivasi. Motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk ingin melakukan 

suatu pembelajaran.57 

Dewasa ini, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar peserta didik. Namun, dalam lingkup sekolah dikenal sosok guru 

yang merupakan subjek yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Peran guru akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara 

masalah pendidikan, karena guru sangat erat kaitannya dengan sistem pendidikan 

itu sendiri. Dimana guru memegang peran utama dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah, terutama 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar.58 

Guru yang baik adalah guru yang bertanggung jawab dan guru akan 

mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila ia memiliki kompetensi yang 

diperlukan. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 

ayat 10 menyebutkan bahwa: 

“Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuassai oleh guru dan dosen dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalannya”.59 

Guru yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik ialah guru 

yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Salah satu kompetensi yang wajib 

ditingkatkan oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik.60 

 
57 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 75. 
58 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 5. 
59 [t.p.], Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 15 Th. 2005), h.5. 
60 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 75. 
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Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan paham dengan keadaan 

psikologis peserta didik. Dengan pemahaman terhadap peserta didik, guru akan 

berusaha untuk mendesain suatu pembelajaran dengan semenarik mungkin. 

Kemampuan pedagogik yang dimiliki guru dinilai akan berguna dan berperan 

penting karena dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru yang 

memiliki kompetensi pedagogik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. Hal tersebut jelas bahwa motivasi belajar memiliki hubungan dengan 

kompetensi pedagogik guru. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Langkah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui 

kompetensi pedagogik guru. Dasar bagi terbangunnya motivasi belajar yang baik 

disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Guru 

sebagai subjek yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam 

pembelajaran dituntut untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai tenaga 

pendidik dengan menguasai kompetensi pedagogik, seperti perancangan 

pembelajaran, menguasai bahan ajar/ materi, kemampuan mengelola kelas, 

pemanfaatan media pembelajaran, mengelola interaksi belajar mengajar, dan 

mengevaluasi hasil belajar.  Motivasi belajar yang baik akan tercipta karena 

adanya faktor pendukung dari kompetensi yang dimiliki guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan 

paradigma penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap 

motivasi belajar peserta didik. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

Motivasi Belajar 

Peserta Didik  

(Y) 

Kompetensi Pedagogik 

Guru  

(X) 

 

1. Perencanaan pembelajaran; 

2. Menguasai bahan ajar/ 

materi; 

3. Kemampuan mengelola 

kelas; 

4. Pemanfaatan media 

pembelajaran; 

5. Kemampuan mengelola 

interaksi belajar mengajar;  

6. Mengevaluasi hasil belajar. 

 

Indikator Kompetensi 

Pedagogik Guru (X) 
  

1. Aspek Intrinsik: 

a. Keinginan belajar 

b. Senang mengikuti 

pelajaran 

c. Selalu menyelesaikan 

tugas 

d. Mengembangkan 

bakat 

e. Meningkatkan 

pengetahuan 

2. Aspek Ekstrinsik: 

a. Ingin mendapat 

perhatian 

b. Ingin mendapatkan 

pujian 

c. Ingin mendapatkan 

penghargaan/hadiah 

dari guru. 

 

Indikator 

Motivasi Belajar 

Peserta Didik (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.1 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian ex post facto 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi 

dan kemudian melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut.2 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT SMA Negeri 1 Pinrang, Jl. Jend. Urip 

Sumohardjo No. 2, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten 

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 

 
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 14. 
2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h. 6-7. 
3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h. 117. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas XII Tahun Ajaran 2022/2023 di UPT SMA Negeri 1 Pinrang yang 

berjumlah 401 orang dengan rincian 287 peserta didik pada jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan 114 peserta didik pada jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS).  

Alasan peneliti mengambil populasi kelas XII karena dari pengalaman 

belajarnya, peserta didik kelas XII dinilai lebih matang dan berpengalaman 

terhadap kompetensi pedagogik guru dalam belajar mengajar di kelas 

dibandingkan dengan peserta didik di bawahnya, yaitu kelas X dan kelas XI. 

Tabel 3.1 

Jumlah Peserta Didik Kelas XII Tahun Ajaran 2022/2023  

per Juli 2022 

No. Kelas Jumlah 

1 XII IPA 1 36 

2 XII IPA 2 35 

3 XII IPA 3 36 

4 XII IPA 4 36 

5 XII IPA 5 36 

6 XII IPA 6 35 

7 XII IPA 7 36 

8 XII IPA 8 36 

9 XII IPS 1 30 

10 XII IPS 2 29 

11 XII IPS 3 28 

12 XII IPS 4 28 

Jumlah 401 

Sumber: Tata Usaha UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan tidak memungkinkan peneliti untuk 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili).4 

Untuk mengambil sampel penelitian, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan simple random sampling, dimana teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu.5 Oleh karena itu, dalam menentukan ukuran 

sampel dari suatu populasi, dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, yaitu 

sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

ditolerir. Batasan kesalahan yang ditolerir ini untuk setiap populasi tidak sama, 

ada yang 1%, 3%, 5%, dan 10%.6 

Penyelesaian: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
401

1 + 401 (10%)2
 

 
4Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXIII; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 81. 
5 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 82. 
6 Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2017), h. 269. 
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𝑛 =  
401

1 + 401 (0,01)
 

𝑛 =  
401

1 + 4,01
 

𝑛 =  
401

5,01
 

𝑛 =  80,03 = 81 sampel 

Berdasarkan penyelesaian di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 yang diperoleh dengan menggunakan 

rumus slovin. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam memperoleh data yang sesuai dengan 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung, yang artinya peneliti tidak langsung melakukan tanya-

jawab dengan responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.7 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

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

yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. 8  Dokumentasi 

ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

 
7 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 142. 
8 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2019), h. 88. 
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buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. 9  Berdasarkan penelitian ini, 

dokumentasi diajukan untuk memperoleh data dari sekolah UPT SMA Negeri 1 

Pinrang, yaitu nama dan jumlah peserta didik kelas XII serta data-data lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.10 

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka diperlukan alat pengumpulan data. Peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data berupa angket (kuesioner). 

Angket (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

angket tertutup, yaitu angket yang telah memuat alternatif jawaban sehingga 

membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah 

terkumpul.11 Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun 

dalam model skala likert.  

Mengacu pada pendapat Azwar bahwa skala likert adalah metode 

penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar 

penentuan nilai skalanya dengan menggunakan respon yang dikategorikan ke 

dalam empat macam kategori jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala likert tersebut 

 
9  Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method (Cet. III; 

Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 229. 
10 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 216. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 143. 
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meniadakan jawaban yang di tengah, yaitu Ragu-Ragu (R) berdasarkan tiga 

alasan, yaitu: 

1. Kategori undencided merupakan arti ganda, dapat diartikan belum dapat 

memutuskan atau memberi jawaban (menurut konsep aslinya dapat 

diartikan netral, setuju, tidak setuju, atau bahkan ragu-ragu). 

2. Tersedianya jawaban yang tengah itu menimbulkan kecenderungan 

jawaban ke tengah (central tendency effect) terutama bagi mereka yang 

ragu atas jawabannya ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. 

3. Maksud dari kategori SS, S, TS, STS adalah untuk melihat kecenderungan 

pendapat responden ke arah setuju atau tidak setuju.12 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka kuesioner yang disusun dalam 

penelitian ini menyediakan 4 alternatif jawaban di setiap item soalnya. 

Instrumen penelitian dalam skala likert dapat dibuat dalam bentuk 

checklist ataupun pilihan ganda. Adapun alternatif jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Skala 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS): 4 Sangat Setuju (SS): 1 

Setuju (S): 3 Setuju (S): 2 

Tidak Setuju (TS): 2 Tidak Setuju (TS): 3 

Sangat Tidak Setuju (STS): 1 Sangat Tidak Setuju (STS): 4 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas dan reliabilitas instrumen sangat menentukan keberhasilan dalam 

suatu penelitian. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang valid dan reliabel 

merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

 
12 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 

139. 
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reliabel pula. 13  Untuk mendapatkan alat pengumpul data yang baik, maka 

diperlukan perhitungan validitas dan reliabilitas yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpul data.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.14 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur15, sehingga tujuan 

dari uji validitas adalah untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner 

(angket) yang sudah peneliti buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak 

peneliti ukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 

25 for windows. Kriteria dalam pengujian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Jika rhitung > rtabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung < rtabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan, keteladanan atau 

konsistensi. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.16 Suatu alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang mempunyai tingkat 

reliabilitas tinggi.17 

 
13 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 122. 
14 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 420. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 121. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 121. 
17 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 421. 
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan bantuan SPSS 

25 for windows, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (𝛼). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbanch Alpha > 0.60.18 

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan di UPT 

SMA Negeri 18 Makassar dengan 30 peserta didik sebagai responden. Adapun 

hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat diketahui valid atau tidaknya dilihat dari 

perbandingan rhitung dengan rtabel. Jika rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel, 

maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid. Untuk mengetahui rtabel, maka 

didasarkan pada dk atau derajat kebebasan, yaitu df = n-2, dimana n = 30, 

sehingga df = 30-2 = 28, dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh rtabel = 

0,306. Adapun hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 25 for windows 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kompetensi Pedagogik Guru 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,634 0,306 Valid 

2 0,365 0,306 Valid 

3 0,419 0,306 Valid 

4 0,562 0,306 Valid 

5 0,701 0,306 Valid 

6 0,351 0,306 Valid 

7 0,578 0,306 Valid 

8 0,583 0,306 Valid 

 
18 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Mutivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). 
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9 0,504 0,306 Valid 

10 0,598 0,306 Valid 

11 0,754 0,306 Valid 

12 0,397 0,306 Valid 

13 0,498 0,306 Valid 

14 0,440 0,306 Valid 

15 0,631 0,306 Valid 

16 0,403 0,306 Valid 

17 0,594 0,306 Valid 

18 0,729 0,306 Valid 

19 0,363 0,306 Valid 

20 0,425 0,306 Valid 

21 0,522 0,306 Valid 

22 0,497 0,306 Valid 

23 0,469 0,306 Valid 

24 0,441 0,306 Valid 

25 0,430 0,306 Valid 

Sumber: Output SPSS 25 

Hasil uji validitas item pernyataan sebagaimana pada tabel 3.3 yang 

digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik guru diperoleh rhitung > 0,306, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan 

dalam angket dapat dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat valid. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi Belajar Peserta Didik 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,414 0,306 Valid 

2 0,581 0,306 Valid 

3 0,405 0,306 Valid 

4 0,571 0,306 Valid 

5 0,586 0,306 Valid 

6 0,614 0,306 Valid 

7 0,695 0,306 Valid 

8 0,358 0,306 Valid 

9 0,358 0,306 Valid 

10 0,365 0,306 Valid 
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11 0,553 0,306 Valid 

12 0,666 0,306 Valid 

13 0,389 0,306 Valid 

14 0,616 0,306 Valid 

15 0,601 0,306 Valid 

16 0,656 0,306 Valid 

17 0,669 0,306 Valid 

18 0,448 0,306 Valid 

19 0,409 0,306 Valid 

20 0,558 0,306 Valid 

21 0,659 0,306 Valid 

22 0,760 0,306 Valid 

23 0,339 0,306 Valid 

24 0,448 0,306 Valid 

25 0,524 0,306 Valid 

Sumber:  Output SPSS 25 

Hasil uji validitas item pernyataan sebagaimana pada tabel 3.4 yang 

digunakan untuk mengukur motivasi belajar peserta didik diperoleh rhitung > 0,306, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan 

dalam angket dapat dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan harus memiliki sifat reliabel. 

Reliabel yaitu suatu instrumen haruslah memiliki ukuran yang konsisten apabila 

digunakan dalam pengukuran berulang kali. Suatu instrumen kuesioner dikatakan 

reliabel apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Adapun hasil uji 

reliabilitas menggunakan SPSS 25 for windows yaitu sebagai berikut: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 25 

Kompetensi Pedagogik Guru 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.897 25 

Motivasi Belajar Peserta Didik 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

No. Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

1 Kompetensi Pedagogik Guru 0,899 Reliabel 

2 Motivasi Belajar Peserta Didik 0,897 Reliabel 

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan uji reliabilitas sebagaimana pada tabel 3.5 di atas, kedua 

variabel memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60, yaitu 

variabel Kompetensi Pedagogik Guru memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha 

sebesar 0,899 dan variabel Motivasi Belajar Peserta Didik memiliki nilai koefisien 

Cronbach Alpha sebesar 0,897. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dapat dinyatakan reliabel. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik 

yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian kuantitatif, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial.19 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

 
19 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 147. 
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umum dan generalisasi. 20  Berikut langkah-langkah dalam analisis statistik 

deskriptif: 

 

a. Menghitung nilai rata-rata (mean) 

Rumus: 

�̅� = 
∑𝑓𝑖 .  𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

Dimana: 

�̅� : Rata-rata (mean) 

∑fi: Jumlah frekuensi untuk kelas interval ke-i 

xi: Nilai tengah untuk kelas interval ke-i 

b. Menghitung persentase frekuensi 

Rumus: 

P = 
𝐹

𝑁
 × 100% 

Dimana: 

P: Presentasi 

F: Frekuensi 

N: Jumlah responden 

c. Menghitung nilai standar deviasi 

Rumus: 

S = √
∑𝑓𝑖 (𝑥𝑖−�̅�2)

𝑛−1
 

Dimana: 

S: Standar Deviasi 

∑fi: Jumlah frekuensi 

xi: Nilai tengah kelas interval 

 
20 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 362. 
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�̅�: Mean (rata-rata) 

n: Jumlah responden21 

d. Mengkategorisasi kemampuan pedagogik guru dan motivasi belajar peserta 

didik, sebagai berikut:22 

Tabel 3.6  

Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru dan  

Motivasi Belajar Peserta Didik 

Interval Kategori 

𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) Rendah 

(𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 + 1,0𝜎) Sedang 

(𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 Tinggi 

 

2. Analisis statistik inferensial 

Statistik inferensial (sering juga disebut dengan statistik induktif atau 

statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini disebut 

sebagai statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk 

populasi berdasarkan data sampel yang kebenarannya bersifat peluang 

(probability).23 

Analisis inferensial dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian yang mencari tahu pengaruh kompetensi pedagogik guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
21  Ivan Fanani Qomusuddin, Statistik Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish 

Publisher, 2019), h. 10-17. 
22 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2012), h. 149. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 148. 
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a. Uji Prasyarat Penelitian 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak. 24  Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, ialah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

a) Nilai sig ≥ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

b) Nilai sig ≤ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji prasyarat analisis untuk mengetahui apakah 

antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan yang 

linear. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode 

regresi linear. Uji linearitas ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS dengan 

melihat analisis Anova yang kemudian membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a) Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antar 

variabel. 

b) Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka terdapat hubungan yang linear antar variabel. 

 

 

 
24  Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 153. 
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b. Koefisien Korelasi (R) 

Uji Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antarvariabel. 

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah derajat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen adalah signifikan atau tidak. Uji korelasi 

dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 25 for windows dengan melihat nilai 

signifikansi. Kedua variabel dapat dikatakan memiliki korelasi atau hubungan 

apabila nilai signifikansi < 0,05. 

Adapun besaran korelasi antar variabel dapat dilihat dari nilai pearson 

correlation. Semakin koefisien korelasi mendekati nilai 1 maka semakin kuat 

kekuatan hubungan antar variabel, dan semakin mendekati nilai 0, maka semakin 

lemah hubungan antarvariabel. Interpretasi koefisien korelasi dapat juga dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Kekuatan Hubungan Korelasi Menurut Sugiyono 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam bentuk 

persen (%). Koefisien determinasi adalah kuadrat dari nilai koefisien korelasi. 

Koefisien determinasi menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel 

independen (X) terhadap naik turunnya nilai variabel dependen (Y). Nilai 

koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti 
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variabel independen memberikan pengaruh yang cukup besar kepada variabel 

dependen, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) berarti variabel independen 

tidak memberikan pengaruh yang cukup besar kepada variabel dependen.25 

Adapun rumus untuk menentukan atau menetapkan nilai koefisien 

determinasi, yaitu sebagai berikut: 

KD = 𝑟2 x 100% 

Dimana: 

KD = Koefisien determinasi 

r  = Koefisien korelasi 

d. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan 

satu variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini (Motivasi Belajar) diberi 

notasi Y dan variabel bebas (Kompetensi Pedagogik Guru) diberi notasi X, 

sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X dengan menggunakan 

persamaan: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y: Nilai yang diprediksikan 

a: Koefisien regresi variabel x 

b: Koefisien regresi variabel y 

X: Nilai variabel independent 

Untuk menghitung nilai a dengan menggunakan persamaan: 

α = 
(∑𝑌)(∑𝑋2) − (∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2 −(∑𝑋)2  

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

b = 
𝑛∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛(∑𝑋)2 −(∑𝑋)
 

 
25 Kadir, Statistika Terapan (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 182. 
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Dimana: 

n: Jumlah populasi 

X: Nilai variabel independen 

Y: Nilai variabel dependen  

e. Uji Signifikansi (Uji T) 

Uji t digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25 for windows dengan melihat tabel 

coefficients. Dasar pengambilan keputusan pada uji t ini, yaitu sebagai berikut: 

1) Jika P value < nilai α (0,05) atau thitung > ttabel, maka terdapat pengaruh. 

2) Jika P value > nilai α (0,05) atau thitung < ttabel, maka tidak terdapat 

pengaruh.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kompetensi Pedagogik Guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kompetensi 

pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang dengan menggunakan 81 

responden, maka diperoleh gambaran sebagai berikut: 

a. Nilai Rata-rata (mean) Kompetensi Pedagogik Guru 

Tabel 4.1 

Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval fi xi fi.xi 

40-46 9 43 387 

47-53 18 50 900 

54-60 18 57 1026 

61-67 18 64 1152 

68-74 13 71 923 

75-81 2 78 156 

82-88 3 85 255 

Jumlah 81  4779 

Tabel 4.1 di atas merupakan nilai rata-rata (mean) yang didapat dari skor 

responden. Nilai interval diperoleh dari hasil perhitungan panjang kelas, yaitu 

interval 7. Nilai fi diperoleh dari berapa banyaknya responden yang mendapatkan 

nilai dari interval. Nilai xi diperoleh dari nilai tengah interval. Nilai fi.xi diperoleh 

dari hasil perkalian antara fi dan xi. 

�̅� =
∑𝒇𝒊 𝒙𝒊

∑𝒇𝒊 
 

    =
4799

81
 

= 59,24 
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= 59 (dibulatkan) 

b. Persentase Frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru 

𝑷 =
𝑭

𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Tabel 4.2 

Data Presentase Frekuensi 

Interval fi Presentase 

40-46 9 11,11% 

47-53 18 22,22% 

54-60 18 22,22% 

61-67 18 22,22% 

68-74 13 16,05% 

75-81 2 2,47% 

82-88 3 3,71% 

Jumlah 81 100% 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan presentasi frekuensi dengan nilai interval 

diperoleh dari panjang kelas. Nilai fi diperoleh dari banyaknya responden yang 

mendapat nilai interval. Nilai presentase diperoleh dari rumus, yaitu fi dibagi 

dengan jumlah responden sebanyak 81, kemudian dikali dengan 100. 

c. Nilai Standar Deviasi Kompetensi Pedagogik Guru 

Tabel 4.3 

Data Standar Deviasi 

Interval fi xi xi-�̅� (xi-�̅�)2 fi (xi-�̅�)2 

40-46 9 43 -16 256 2304 

47-53 18 50 -9 81 1458 

54-60 18 57 -2 4 72 

61-67 18 64 5 25 450 

68-74 13 71 12 144 1872 

75-81 2 78 19 361 722 

82-88 3 85 26 676 2028 

Jumlah 81    8906 
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Tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai standar deviasi, dimana nilai interval 

diperoleh dari panjang kelas, nilai fi diperoleh dari banyaknya responden yang 

mendapat nilai dari interval, nilai xi diperoleh dari nilai tengah interval, nilai xi-�̅� 

diperoleh dari nilai xi - nilai mean, nilai (xi-�̅�)2 diperoleh dari nilai xi-�̅� yang 

dikuadratkan, dan nilai fi (xi-�̅�)2 diperoleh dari nilai fi dikali (xi-�̅�)2. 

SD = √
∑𝒇𝒊 (𝒙𝒊−�̅�𝟐)

𝒏−𝟏
 

= √
8906

𝑛−1
 

 = √
8906

81−1
 

= √
8906

80
 

      = √111,32 

          = 10,55 

          = 11 (dibulatkan) 

d. Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru 

Berdasarkan data skor kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang diperoleh skor terendah sebesar 40 dan skor tertinggi sebesar 87, dengan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 59 dan standar deviasi sebesar 11. Untuk 

mengetahui kategori kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

dapat dilakukan dengan mengkategorikan skor responden. Adapun interval 

penilaian dibagi menjadi tiga kategori, mulai kategori rendah, sedang, dan tinggi 

sebagai berikut: 

 



64 
 

 
 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru 

Batas Kategori Interval Frekuensi % Kategori 

𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) X < 48 10 12,3% Rendah 

(𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 + 1,0𝜎) 48 ≤ X < 70 56 69,1% Sedang 

(𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 70 ≤ X 15 18,5% Tinggi 

 Perolehan gambaran kompetensi pedagogik guru pada tabel 4.4 di atas 

terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu kategori rendah sebesar 12,3% dengan 

jumlah 10 orang, kategori sedang sebesar 69,1% dengan jumlah 56 orang, dan 

ketegori tinggi sebesar 18,5% dengan jumlah 15 orang. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

berada pada kategori sedang, yakni dengan persentase sebesar 69,1%. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap motivasi belajar 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang dengan menggunakan 81 responden, 

maka diperoleh gambaran sebagai berikut: 

a. Nilai Rata-rata (mean) Motivasi Belajar Peserta Didik 

Tabel 4.5 

Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval fi xi fi.xi 

30-40 15 35 525 

41-51 23 46 1058 

52-62 23 57 1311 

63-73 12 68 816 

74-84 6 79 474 

85-95 2 90 180 

Jumlah 81  4364 
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Tabel 4.5 di atas merupakan nilai rata-rata (mean) yang didapat dari skor 

responden. Nilai interval diperoleh dari hasil perhitungan panjang kelas, yaitu 

interval 11. Nilai fi diperoleh dari berapa banyaknya responden yang 

mendapatkan nilai dari interval. Nilai xi diperoleh dari nilai tengah interval. Nilai 

fi.xi diperoleh dari hasil perkalian antara fi dan xi. 

�̅� =
∑𝒇𝒊 𝒙𝒊

∑𝒇𝒊 
 

    =
4364

81
 

= 53,87 

= 54 (dibulatkan) 

b. Persentasi Frekuensi Motivasi Belajar Peserta Didik 

𝑷 =
𝑭

𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Tabel 4.6 

Data Presentase Frekuensi 

Interval fi Persentase 

30-40 15 18,52% 

41-51 23 28,4% 

52-62 23 28,4% 

63-73 12 14,81% 

74-84 6 7,40% 

85-95 2 2,47% 

Jumlah 81 100% 

Tabel 4.6 di atas menunjukkan presentasi frekuensi dengan nilai interval 

diperoleh dari panjang kelas. Nilai fi diperoleh dari banyaknya responden yang 

mendapat nilai interval. Nilai presentase diperoleh dari rumus, yaitu fi dibagi 

dengan jumlah responden sebanyak 81, kemudian dikali dengan 100. 
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c. Standar Deviasi Motivasi Belajar Peserta Didik 

Tabel 4.7 

Data Standar Deviasi 

Interval fi xi xi - �̅� (xi - �̅�)2 fi. (xi - �̅�)2 

30-40 15 35 -19 361 5415 

41-51 23 46 -8 64 1472 

52-62 23 57 3 9 207 

63-73 12 68 14 196 2352 

74-84 6 79 25 625 3750 

85-95 2 90 36 1296 2592 

Jumlah 81    15788 

Tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai standar deviasi, dimana nilai interval 

diperoleh dari panjang kelas, nilai fi diperoleh dari banyaknya responden yang 

mendapat nilai dari interval, nilai xi diperoleh dari nilai tengah interval, nilai xi-�̅� 

diperoleh dari nilai xi - nilai mean, nilai (xi-�̅�)2 diperoleh dari nilai xi-�̅� yang 

dikuadratkan, dan nilai fi (xi-�̅�)2 diperoleh dari nilai fi dikali (xi-�̅�)2. 

SD = √
∑𝒇𝒊 (𝒙𝒊−�̅�𝟐)

𝒏−𝟏
 

= √
15788

𝑛−1
 

 = √
8906

81−1
 

= √
15788

80
 

      = √197,35 

          = 14,04 

          = 14 (dibulatkan) 
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d. Kategorisasi Motivasi Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan data skor motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 

1 Pinrang diperoleh skor terendah sebesar 30 dan skor tertinggi sebesar 95, 

dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 54 dan standar deviasi sebesar 14.  Untuk 

mengetahui kategori motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

dapat dilakukan dengan mengkategorikan skor responden. Adapun interval 

penilaian dibagi menjadi tiga kategori, mulai kategori rendah, sedang, dan tinggi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Kategorisasi Motivasi Belajar Peserta Didik 

Batas Kategori Interval Frekuensi % Kategori 

𝑋 < (𝜇 − 1,0𝜎) X < 40 12 14,8% Rendah 

(𝜇 − 1,0𝜎) ≤ 𝑋 < (𝜇 + 1,0𝜎) 40 ≤ X < 68 56 69,1% Sedang 

(𝜇 + 1,0𝜎) ≤ 𝑋 68 ≤ X 13 16% Tinggi 

Perolehan motivasi belajar peserta didik pada tabel 4.8 di atas terbagi 

dalam tiga kategori, yaitu kategori rendah sebesar 14,8% dengan jumlah 12 orang, 

kategori sedang sebesar 69,1% dengan jumlah 56 orang, dan kategori tinggi 

sebesar 16% dengan jumlah 13 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang berada pada kategori 

sedang, yakni dengan persentase 69,1%. 

3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar 

Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan pengujian One Sample Kolmogrov 



68 
 

 
 

Smirnov menggunakan aplikasi SPSS 25 for windows. Uji normalitas dilakukan 

pada hasil angket kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar peserta didik 

di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Taraf signifikansi yang digunakan pada data 

tersebut adalah α = 0,05. Berikut hasil uji normalitas pada data hasil angket 

kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Pinrang: 

Tabel 4.9 

Uji Normalitas Kompetensi Pedagogik Guru dan  

Motivasi Belajar Peserta Didik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 11.73778623 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .097 

Negative -.068 

Test Statistic .097 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction.  

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan output SPSS 25 for windows di atas diperoleh nilai 

signifikansi sebsar 0,056 yang berarti nilai signifikan lebih besar dari nilai α 

(0,056 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data kompetensi pedagogik guru 

dan motivasi belajar peserta didik berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara linear antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji linearitas menggunakan 
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aplikasi SPSS 25 for windows. Berikut hasil uji linearitas pada data hasil angket 

kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Pinrang: 

Tabel 4.10 

Uji Linearitas Kompetensi Pedagogik Guru dan  

Motivasi Belajar Peserta Didik 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi Belajar 

Peserta Didik * 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Between 

Groups 

(Combined) 11479.86

5 

35 327.996 3.337 .000 

Linearity 4880.839 1 4880.839 49.65

8 

.000 

Deviation from 

Linearity 

6599.026 34 194.089 1.975 .017 

Within Groups 4423.024 45 98.289   

Total 15902.88

9 

80 
   

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan output SPSS 25 for windows di atas, maka diperoleh Fhitung 

sebesar 1,975 dan Ftabel sebesar 3,96 yang berarti nilai Fhitung lebih kecil dari nilai 

Ftabel (1,975 < 3,96), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung < Ftabel yang 

berarti terdapat hubungan yang linear antara kompetensi pedagogik guru dan 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Linear dalam hal ini 

berarti berbanding lurus, dimana jika kompetensi pedagogik guru baik maka 

motivasi belajar peserta didik juga akan baik. 

c. Uji Koefisien Korelasi 

Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, maka digunakan 

pengukuran koefisien korelasi dengan bantuan SPSS 25 for windows. Berikut hasil 
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uji koefisien korelasi pada data hasil angket kompetensi pedagogik guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang: 

Tabel 4.11 

Uji Koefisien Korelasi Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik 

Correlations 

 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Motivasi Belajar 

Peserta Didik 

Kompetensi Pedagogik Guru Pearson Correlation 1 .554** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 81 81 

Motivasi Belajar Peserta 

Didik 

Pearson Correlation .554** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 81 81 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan output SPSS 25 for windows di atas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

diketahui bahwa kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar peserta didik 

memiliki hubungan atau korelasi. 

Pada tabel 4.11 di atas juga diperoleh nilai pearson correlation sebesar 

0,554 yang artinya kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta 

didik memiliki korelasi positif atau searah. Untuk mengetahui kekuatan hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik 

berdasarkan nilai koefisien korelasi, maka dapat digunakan interpretasi angka 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). 

Dari tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono 

(2013) yang dapat dilihat pada tabel 3.7 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

0,544 terletak pada interval 0,40-0,599 yang artinya berkorelasi sedang, sehingga 
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dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kompetensi pedagogik guru maka 

akan semakin tinggi pula motivasi belajar peserta didik. 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang 

diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan pengukuran 

koefisien determinasi dengan bantuan SPSS 25 for windows. Berikut hasil uji 

koefisien determinasi pada data hasil angket kompetensi pedagogik guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang: 

Tabel 4.12 

Uji Koefisien Determinasi Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .554a .307 .298 11.812 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik Guru 

Sumber: Output SPSS 25 

Pada output SPSS 25 for windows di atas, diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,307 atau 30,7% motivasi belajar peserta didik 

dapat dijelaskan menggunakan kompetensi pedagogik guru, sedangkan sisanya 

sebesar 69,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

e. Uji Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, maka digunakan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS 

25 for windows. Berikut hasil uji regresi linear sederhana pada data hasil angket 

kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Pinrang: 
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Tabel 4.13 

Uji Regresi Linear Sederhana Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.079 7.424  1.358 .178 

Kompetensi Pedagogik 

Guru 

.730 .123 .554 5.915 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar Peserta Didik 

Sumber: Output SPSS 25 

Adapun untuk mengolah data uji regresi linear sederhana digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Untuk menghitung nilai a dengan menggunakan persamaan berikut, data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel penolong: 

a = 
(∑𝑌)(∑𝑋2) − (∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2 –(∑𝑋)2  

   = 
(4317)(293132) – (4796)(262296)

81 (293132) – (4796)2  

  = 
(1265450844)−(1257971616)

23743692− 23001616
 

  = 
7479228

742076
 

   = 10,079 

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

b = 
𝑛∑𝑋𝑌 −(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛∑𝑋2 –(∑𝑋)2
 

  = 
81(262296)−(4796)(4317)

81(293132)−(4796)2  
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  = 
21245976 – 20704332

23743692 – 23001616
 

  = 
541644

742076
 

   = 0,730 

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada tabel 4.13 dan hasil 

perhitungan dengan bantuan tabel penolong, maka diperoleh nilai a (nilai konstan) 

sebesar 10,079 dan diperoleh nilai b (nilai koefisien regresi) sebesar 0,730, 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = 10,079 + 0,730X 

Penjelasan dari persamaan regresi linear sederhana di atas adalah sebagai 

berikut: 

1) Nilai konstanta = 10,079, artinya jika kompetensi pedagogik guru sama 

dengan 0, maka motivasi belajar peserta didik sama dengan 10,079. 

2) Nilai koefisien regresi variabel kompetensi pedagogik guru bernilai positif, 

yaitu 0,730, artinya jika kompetensi pedagogik guru mengalami kenaikan 

1 satuan, maka motivasi belajar peserta didik juga akan meningkat sebesar 

0,730. 

f. Uji Signifikasi (Uji t)  

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (kompetensi 

pedagogik guru) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat (motivasi belajar peserta didik). Uji t dilakukan dengan bantuan aplikasi 

SPSS 25 for windows. Berikut hasil uji t data hasil angket kompetensi pedagogik 

guru dan motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang: 
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Tabel 4.14 

Uji t Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.079 7.424  1.358 .178 

Kompetensi Pedagogik 

Guru 

.730 .123 .554 5.915 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar Peserta Didik 

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan output SPSS 25 for windows di atas diperoleh P value sebesar 

0,000. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika P value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika P value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Nilai P value sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Selain itu, pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi belajar peserta 

didik juga dapat dilihat berdasarkan perbandingan thitung dan ttabel, dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Adapun nilai ttabel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 1,663 

dan nilai thitung yang diperoleh dari tabel 4.14 di atas sebesar 5,915. Maka 

perbandingan thitung dan ttabel dapat diuraikan bahwa nilai thitung > ttabel atau (5,915 > 

1,663). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Artinya, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi 

belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. 
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B. Pembahasan 

1. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kompetensi pedagogik guru di UPT 

SMA Negeri 1 Pinrang dengan 81 peserta didik sebagai responden, sebanyak 10 

atau 12,3% responden yang menilai berada pada kategori rendah, hal ini 

menandakan bahwa kompetensi pedagogik guru yang ada di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang menurut beberapa peserta didik masih tergolong kurang, utamanya dalam 

hal pemanfaatan media pembelajaran, dimana guru hanya menyediakan buku 

paket dan LKS dan masih kurang dalam memaksimalkan media dan alat bantu 

dalam melaksanakan pembelajaran, seperti dengan menggunakan powerpoint dan 

LCD sebagai sarana penunjang dalam penyampaian materi pelajaran. Sebanyak 

56 atau 69,1% responden yang menilai berada pada kategori sedang, hal ini 

disebabkan karena masih perlunya variasi guru dalam perencanaan pembelajaran, 

dimana dari hasil angket atau kuesioner diperoleh fakta bahwa masih kurangnya 

variasi guru dalam merancang metode pembelajaran yang variatif demi 

menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan masih terdapat guru 

yang kurang maksimal dalam mengelola kelas, dimana diperoleh fakta bahwa 

masih ada guru yang tetap melanjutkan pembelajaran meskipun ada peserta didik 

yang tidak memperhatikan kelas, namun dalam hal mengevaluasi hasil belajar 

peserta didik sudah baik, dimana guru memberikan evaluasi berupa penugasan 

pada setiap akhir pembelajaran untuk memperkuat pengetahuan peserta didik akan 

materi ajar yang telah diberikan. Selanjutnya, sebanyak 15 atau 18,5% responden 

yang menilai berada pada kategori tinggi, hal ini menandakan bahwa sudah 

baiknya penerapan kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran, 

seperti penguasaan bahan ajar/materi dan kemampuan mengelola interaksi belajar 
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mengajar yang baik, dimana guru menjelaskan meteri dengan menggunakan 

bahasa/istilah yang mudah dipahami secara baik dan terperinci dan guru senang 

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga 

peserta didik mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir a 

mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Senada dengan hal teserbut Susilo dalam Nurul Fadilah menjelaskan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik, meliputi: menyiapkan perangkat pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.1 

Kompetensi pedagogik guru juga berkaitan dengan memahami karakter 

peserta didik adalah unsur yang penting dalam proses pembelajaran, karena setiap 

peserta didik memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda.2 Oleh karena 

itu, guru sebagai subjek yang berinteraksi langsung dengan peserta didik di dalam 

proses pembelajaran, dituntut untuk mampu memahami karakter peserta didik 

guna memudahkan guru dalam membangun hubungan dan meningkatkan motivasi 

belajar peserta didiknya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru di 

UPT SMA Negeri 1 Pinrang berada pada kategori sedang, sehingga dapat 

diartikan bahwa kompetensi pedagogik guru di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

 
1  Nurul Fadilah, “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran PPKN untuk 

Pencapaian Kompetesni Sikap Spiritual dan Sosial Peserta Didik”, Skripsi (Bandung: Fak. Ilmu 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), h. 20-21. 
2  Nurul Fadilah, “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran PPKN untuk 

Pencapaian Kompetesni Sikap Spiritual dan Sosial Peserta Didik”, h. 21. 
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belum maksimal dalam penerapannya pada proses pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari masih kurangnya variasi guru dalam merencanakan proses pembelajaran dan 

masih minimnya upaya guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya kesadaran guru untuk terus meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga kompetensi pedagogik guru dapat mencapai 

titik maksimal yang dimana hal tersebut akan berdampak baik terhadap motivasi 

belajar peserta didiknya. 

Kompetensi pedagogik guru pada ketagori sedang menunjukkan indikasi 

bahwa masih perlunya peningkatan kompetensi pedagogik yang harus 

diperhatikan oleh setiap guru.  Menurut Mulyasa dalam jurnal Shanti dan Endang 

kompetensi pedagogik dikatakan sangat penting karena menjadi penentu 

keberhasilan proses pembelajaran yang secara langsung menyentuh kemampuan 

manajemen pembelajaran yang meliputi peserta didik dalam hal perencanaan, 

implementasi, perancangan, hasil belajar, dan evaluasi. 3  Adapun indikator 

kompetensi pedagogik guru yang dinilai paling rendah dan perlu diperhatikan 

serta ditingkatkan oleh guru ialah pemanfaatan media pembelajaran. Dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru hanya menyediakan buku paket dan LKS 

dalam memberikan pembelajaran dan masih kurang bervariasi dalam 

menggunakan media dan alat bantu lainnya, seperti power point dengan 

menggunakan media laptop dan LCD. 

2. Gambaran Motivasi Belajar Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif motivasi belajar peserta didik di UPT 

SMA Negeri 1 Pinrang dengan 81 peserta didik sebagai responden, sebanyak 12 

 
3 Shanti Dewi Novianti, Endang Supardi, “Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi 

Belajar Siswa sebagai Determinan terhadap Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Pendidikan Manajemen 

Perkantoran Vol. 4, No. 1 (2019), h. 109. 
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atau 14,8% responden berada pada kategori rendah, hal ini menandakan bahwa 

masih terdapat beberapa peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang 

terbilang sangat minim dan perlu perhatian khusus, utamanya dari guru dan orang 

tua, dimana dari hasil angket atau kuesioner diperoleh fakta bahwa peserta didik 

akan lebih giat dan semangat dalam belajar apabila mendapat perhatian dari orang 

tua dan guru. Sebanyak 56 atau 69,1% responden berada pada kategori sedang, 

hal ini menandakan bahwa mayoritas peserta didik sudah memiliki motivasi 

belajar yang cukup baik dilihat dari indikator selalu menyelesaikan tugas, namun 

belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, dimana masih perlunya peningkatan 

dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Selanjutnya, sebanyak 13 atau 16% 

responden berada pada kategori tinggi, hal ini dilihat dari indikator meningkatkan 

pengetahuan, dimana beberapa peserta didik senang bertanya kepada guru terkait 

materi yang tidak dimengerti demi untuk menambah wawasannya. 

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal kepada peserta 

didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada 

umumnya dengan beberapa faktor atau unsur yang mendukung. 4 Salah satu faktor 

yang dinilai dapat mendukung dalam membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik di sekolah ialah seorang guru, dimana peranan guru sebagai motivator 

diharapkan mampu mengayomi peserta didik untuk giat dan tekun dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Pinrang berada pada kategori sedang, sehingga dapat 

diartikan bahwa peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang belum memiliki 

motivasi yang besar dalam melakukan pembelajaran. Hal ini terlihat dari masih 

kurangnya minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran yang tidak mereka 

 
4 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 

23.  
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senangi, yang berarti kompetensi pedagogik guru yang ada di UPT SMA Negeri 1 

Pinrang belum merata karena tidak semua guru mampu membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, sangat diperlukan dorongan dan perhatian 

dari lingkungan peserta didik, khusunya guru selaku subjek yang berinteraksi 

langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Motivasi belajar peserta didik pada kategori sedang menunjukkan bahwa 

motivasi belajar peserta didik sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, 

baik dari dorongan pribadi maupun lingkungan sekitar, seperti orang tua dan guru. 

Menurut Djamarah dalam jurmal Shanti dan Endang motivasi diperlukan dalam 

pembelajaran karena berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penggerak 

hingga menghasilkan hasil belajar yang maksimal.5 Adapun indikator motivasi 

belajar pada aspek intrinsik yang paling rendah ialah senang mengikuti pelajaran, 

yang artinya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik 

hanya senang mengikuti pelajaran yang mereka senangi dan indikator motivasi 

belajar pada aspek ekstrinsik yang paling rendah ialah ingin mendapat perhatian. 

Untuk itu, maka perlunya perhatian langsung dari orang tua maupun guru dalam 

memberikan semangat belajar bagi peserta didik. 

3. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar 

Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang 

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang. Adanya pengaruh 

digambarkan pada hasil analisis uji regresi linear sederhana, dimana diperoleh 

arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan hasil positif yang 

bernilai 0,730. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

 
5 Shanti Dewi Novianti, Endang Supardi, “Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi 

Belajar Siswa sebagai Determinan terhadap Hasil Belajar Siswa”, h. 109. 
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berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Pada pengujian 

statistik uji t, diperoleh hasil nilai thitung sebesar 5,915 dan ttabel sebesar 1,663 

dengan signifikansi sebesar 0,05, dengan kriteria pengujian yang diterima thitung > 

ttabel, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pada uji determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,307 atau sama dengan 30,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa 

kompetensi pedagogik guru (X) berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta 

didik (Y) sebesar 30,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik guru berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik secara 

signifikan dengan hubungan yang positif atau searah, artinya apabila kompetensi 

pedagogik guru meningkat, maka motivasi belajar peserta didik juga akan 

meningkat. Adapun sisanya 69,3% yang berarti bahwa motivasi belajar peserta 

didik dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti 

cita-cita peserta didik, kemampuan peserta didik, kondisi peserta didik, kondisi 

lingkungan peserta didik, serta unsur-unsur dinamis pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Angga Putra 

Kurniawan yang menyimpulkan bahwa apabila guru memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik, maka motivasi belajar yang didapatkan peserta didik juga 

akan tinggi.6 Hal tersebut juga searah dengan hasil penelitian oleh Haris Yulianto 

yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi pedagogik guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Ahmad Dahlan Sukadamai, 

dimana apabila kompetensi pedagogik guru PAI baik, maka motivasi belajar 

peserta didik juga akan baik dan apabila kompetensi pedagogik guru PAI rendah, 

 
6 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, Skripsi (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2015), h. 97. 
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maka motivasi belajar peserta didik juga akan rendah.7 Dewasa ini, guru bukan 

hanya sekedar berperan sebagai pengajar, namun guru juga dituntut harus mampu 

menjadi daya penggerak bagi peserta didik dalam pembelajaran. Kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran sangat penting hubungannya dengan kegiatan 

belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik. Guru yang mampu menciptakan 

suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta mampu dalam mengikuti 

perkembangan teknologi akan dapat membuat peserta didik merasa nyaman dalam 

belajar.8 Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai 

motivasi belajar yang baik, seorang guru harus bisa mengoptimalkan kompetensi 

pedagogik yang dimilikinya demi tercapainya pembelajaran yang maksimal. 

 

 
7  Haris Yulianto, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi Belajar 

Siswa SMK Ahmad Dahlan Sukadamai Tahun Pelajaran 2019/2020”, Skripsi (Metro: Fak. 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2020), h. 63. 
8 Angga Putra Kurniawan, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMP Negeri 5 Blitar”, h. 98-100. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kompetensi pedagogik guru berdasarkan penilaian 81 peserta 

didik diperoleh rata-rata yang berada pada kategori sedang dengan 

persentase 69,1% yang artinya kompetensi pedagogik guru belum 

mencapai titik masimal dan masih perlu untuk ditingkatkan, khususnya 

pada pemanfaatan media pembelajaran. 

2. Gambaran motivasi belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian 81 

peserta didik diperoleh rata-rata yang berada pada kategori sedang dengan 

persentase 69,1% yang artinya motivasi belajar peserta didik masih perlu 

untuk diperhatikan, khususnya oleh guru mata pelajaran. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang, 

dimana semakin baik kompetensi pedagogik guru maka motivasi belajar 

peserta didik juga akan semakin meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

diajukan beberapa saran dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Melihat kompetensi pedagogik guru berpengaruh terhadap motivasi belajar 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Pinrang, maka hendaknya kepala sekolah 

senantiasa memperhatikan dan mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi 
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pedagogik guru, seperti dengan mengadakan pengembangan kompetensi guru 

berupa pelatihan atau workshop, serta memberikan perhatian khusus untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik guna tercapainya hasil belajar yang 

maksimal. 

2. Bagi Guru 

Perlu adanya kesadaran dari setiap guru untuk terus meningkatkan dan 

meng-upgrade kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing, 

serta perlunya pemahaman lebih akan pentingnya peran teknologi dan media 

pembelajaran yang bervariasi di era modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, 

guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat 

merancang pembelajaran yang disenangi dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik 

Perlu adanya kesadaran dalam diri setiap peserta didik akan pentingnya 

menuntut ilmu pengetahuan bagi kehidupan di masa mendatang, serta perlunya 

perhatian dari peserta didik untuk terus memperhatikan proses pembelajaran di 

dalam kelas guna tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan kajian yang lebih 

luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru dan 

motivasi belajar peserta didik dengan mengembangkan variabel dalam penelitian.  
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