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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

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

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

(‟). 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ؼ

 qaf q Qi ؽ

 kaf k Ka ؾ

 lam l El ؿ

 mim m Em ـ

 nun n en ف

 wau w we و

 ha h ha ػه

 hamzah ‟ apostrof ء

 ya y ye ى
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ
 haula : هَوْؿََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ

 yamu>tu :   يََوُْتَُ

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اََ

 Kasrah i i اَِ

 d}amah u u اَُ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىَىَْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىػَوَْ

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىوُ
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَةَُالََْْطْفَاؿَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَةَُالْفَاضِلَةَُ

 al-h}ikmah :  اَلْْكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ
نَا  <najjaina : نَََّيػْ
 al-haqq : اَلَْْقَ 
 nu“ima : نػُعِّمََ
 aduwwun‘ : عَدُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَلِيَ 

 arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرََبَِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزلََةَُ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَُ

 al-bila>du : الَْبِلادََُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 <ta’murun : تَََْمُرُوْفََ

 ‘al-nau : الَنػَّوعَُْ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبَِِلله di>nulla>hدِيْنَُاللهَِ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
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الله هُمَْفَِْرَحَْْةَِ hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama          :  Justika Ayu 

NIM :  20800116050 

Judul           : Kompetensi Profesional dan  Kompetensi Pedagogik Guru 

Kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Gambaran kompetensi 

profesional guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 2) Gambaran 

kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 3) 

Hambatan guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa kompetensi 

profesional dan pedagogik. 4) faktor pendukung guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dalam kompetensi profesional dan pedagogik.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini 

yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa dengan subjek penelitiannya guru kelas MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gambaran kompetensi 

profesional guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. 

Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam indikator ini 

yaitu tidak memiliki sertifikasi. 2) Gambaran kompetensi pedagogik guru kelas 

MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa juga sudah baik. Namun, ada indikator yang 

masih rendah pada beberapa guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

Indikator yang dimaksud adalah: kemampuan mengembangkan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 3) Hambatan yang 

dihadapi guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa kompetensi 

profesional yaitu masih ada beberapa guru kelas yang belum tersertifikasi dan 

hambatan yang dihadapi guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa dalam 

kompetensi pedagogik yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menguasai materi 

ajar, kurang menguasai metode ajar, dan kurangnya metode pembelajaran yang 

diberikan guru kelas pada pada saat proses pembelajaran. 4) faktor pendukung 

pada kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

yaitu guru aktif, kreatif dan inovatif, mempunyai semangat dan motivasi yang 

tinggi untuk diajarkan kepada peserta didiknya, selalu mengikuti diklat dan 

pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman dan faktor pendukung pada 

kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa yaitu 

menguasai materi ajar sehingga peserta didik memiliki wawasan yang luas, guru 

mampu dalam menguasai metode pembelajaran sehingga dalam proses 

pembelajaran aktif di dalam kelas. 

Adapun implikasi yang dapat dilakukan yaitu: guru kelas perlu 

mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui berbagai cara agar lebih 

kompeten menjadi guru kelas. Guru kelas perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan 

yang dapat menunjang kinerjanya seperti mengikuti seminar, aktif dalam PK
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Kasmawati dalam bukunya “Pengembangan Kinerja Tenaga 

Kependidikan“ bahwa Pendidikan merupakan prinsip utama bagi kelangsungan 

hidup setiap bangsa karena dipandang sebagai suatu proses untuk membawa 

perubahan yang sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang atau 

masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi berkat pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan motivasi akan mempercepat ke arah kedewasaan dengan ciri-

ciri menampakkan diri dengan bentuknya, beranggapan mempunyai ketetapan, 

merdeka, tetap stabil, kuat, membantu, tahu mengambil dan menentukan jalan, 

serta tidak tergantung pada orang lain.
1
 Dengan demikian, pendidikan adalah 

proses untuk membawa perubahan bagi seseorang menuju kedewasaan dalam 

berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. 

Sesuai dengan Firman Allah swt dalam QS. Al-Mujadilah/58: 11. yang 

berkaitan pendidikan dan ilmu pendidikan sebagai berikut 

ََٰٰٓٓأ يُّه اي   َٰٓ آَٰقيِل  إذِ  َٰٓو  َُٰٓل كُمۡۖۡ حَِٰٓٱللََّّ حُىآَْٰي فۡس  لسَِِٰٓف ٱفۡس  ج   َٰٓل كُمَٰۡٓت ف سَّحُىآَْٰفيَِٰٓٱلۡم  آَٰقيِل  آَْٰإذِ  ىىُ  ام  َٰٓء  ٱلَّذِيه 

ا َٰٓبمِ  ُ ٱللََّّ َٰٓو  ت ٖۚ ج   ر  َٰٓد  َٰٓٱلۡعِلۡم  َٰٓأوُتىُاْ ٱلَّذِيه  َٰٓو  َٰٓمِىكُمۡ ىىُاْ ام  َٰٓء  َٰٓٱلَّذِيه  ُ َٰٓٱللََّّ َٰٓي زۡف عِ َٰٓف ٱوشُزُواْ َٰٓٱوشُزُواْ

بيِزََٰٰٞٓٓت عۡم َٰٓ َٰٓخ  َٰٓلىُن 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan dan orang-orang yang beriman diantaramu beberapa 

                                                           
1
 Kasmawati, Pengembangan Kinerja Tenaga Kependidikan (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 138-139. 
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derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-
Mujadilah/58: 11)

2
  

Dalil tersebut memberikan indikasi bahwa pendidikan sangat berperan 

penting dalam hal menanamkan jiwa agama bagi seorang anak, dimana 

pendidikan agama merupakan sesuatu yang mutlak dan wajib dilaksanakan sebab 

anak adalah individu yang tidak memiliki sesuatu pengetahuan, tidak memiliki 

norma, tidak memimiliki etika dan aturan-aturan.  

Sehingga peran guru di sekolah sangat penting dalam memberikan dan 

meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta didik terkait norma, etika, 

aturan-aturan. Maka tugas dan upaya yang harus dilakukan adalah menanamkan 

jiwa agama atau moral yang menjadi kewajiban bagi orang-orang dewasa, 

termasuk orang tua. 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk 
mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan Negara.

3
 

Pendidikan dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap pada diri anak. 

Keberhasilan pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa komponen yang salah satu 

di antaranya adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting karena bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya.  

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah al-Qur’an, 1971). 
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Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa: 

Dalam Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2017 yang dimaksud dengan guru adalah 
pendidik 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.

4
 

Salah satu perubahan ketentuan seperti pada Pasal 10 sehingga berbunyi 

menjadi : 

1. Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. 

2. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi     

oleh mentri. 

3. Sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas 

setelah mendapat nomor registrasi guru. 

4. Calon guru dapat memperoleh lebih dari salah satu sertifikat pendidik, 

tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru.  

Dalam pasal 10 A ayat 1 menyatakan bahwa : 

Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan 
pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik 
S-I/D-IV dan tidak memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi 
guru.

5
 

Terkait pengaturan pengangkatan guru ke dalam jabatan struktural, 

perubahannya juga diatur dalam ketentuan pasal 61 yang diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat 
ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau 
jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan pada jabatan 
pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya 
yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 
dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling 
singkat 8 tahun dan kebutuhan guru telah terpenuhi. Guru yang 
ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau 

                                                           
4
 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Dosen 

5
 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen. 
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jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayar 1 kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan 
profesi dan tunjangan khusus. Guru yang ditempatkan pada jabatan 
pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional  lainnya 
yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 
ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak sebagai guru 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak sebagai guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang berupa tunjangan profesi 
diberikan sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang jabatan sebelum 
guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, 
administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang 
membidangi pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan 
guru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan 
fungsional lainnya yang membidangi pendidikan dan pengembaliannya 
pada jabatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 
5 diatur dengan peraturan menteri.

6
  

Menurut Hasbullah dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Pendidikan” 

bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Pendidikan merupakan 

fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif 

dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk mampu mengadakan 

refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap 

perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. 
7
 

Menurut Sudarman Danin dalam bukunya “Pengantar Kependidikan” 

bahwa pendidikan adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi 

potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah 

proses membimbing, meneliti, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari 

kebodohan dan pembodohan.
8
 

Menurut Faud Ihsan dalam bukunya “Dasar-dasar Kependidikan” bahwa 

berdasarkan UU tersebut, pendidikan sebagai salah satu sektor yang dijadikan 

                                                           
6
 Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017 Pasal 61 tentang guru. 

 
7
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),  

h. 6. 

 
8
 Sudarwan Danin, Pengantar Kependidikan (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 2. 
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andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan 

kualitas mengajar sehingga menciptakan prestasi belajar bagi hidup manusia 

Indonesia. Dalam hal ini, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi 

sumber motivasi kehidupan segala bidang.
9
 

Menurut Sadirman dalam bukunya “Interaksi dan Motifasi Belajar 

Mengajar” guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-

mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan 

salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan 

menempatkan penduduknya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa 

pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya 

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini, guru 

tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of knowledge, 

tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values dan sekaligus 

sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam 

belajar. Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan 

sangat kompleks di dalam proses belajar-mengajar, dalam usahanya untuk 

mengantarkan siswa/anak didik ke taraf yang dicita-citakan.
10

  

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing (ta’lim), mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

                                                           

 9
 Faud Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 4.   

 10
 Sadirman, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), h. 125. 
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peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.11 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

ini merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi guru dalam proses 

pendidikan. Undang-undang tersebut juga menjadi legalitas bahwa pekerjaan 

seorang guru adalah pekerjaan profesional dalam hidupnya. Paling tidak undang-

undang ini menjadi langkah awal dalam menata dan meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan. Sebagai komponen pokok 

dalam lembaga pendidikan, guru diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang ajarnya sehingga berimplikasi pada kemudahan dalam mentransfer 

pengetahuan kepada peserta didik. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk 

secara efektif melakukan pekerjaan atau fungsi yang diberikan sesuai dengan 

standar yang diharapkan.
12

   

Masalah kompetensi itu menjadi penting karena kompetensi menawarkan 

suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan 

sumber-sumber daya yang terbatas. Seorang guru yang memiliki kompetensi 

dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta 

efisien, efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. 

Sebuah penelitian dari Harvard University Amerika Serikat dikutip oleh 

Sholikhin mengagetkan dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata hanya 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), akan tetapi juga keterampilan 

                                                           

11
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h, 4. 

12
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h, 5. 
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mengelola diri dan orang lain (soft skills). Bahkan, penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa kesuksesan seseorang hanya ditentukan sekitar 20% oleh 

hard skill dan sisanya 80% adalah soft skills.
13

 Jadi, soft skills adalah kompetensi 

mengelolah diri secara tepat dan kompetensi membangun relasi dengan orang lain 

secara efektif. Maka dari itu seorang guru yang baik dan profesional harus 

memiliki kedua kemampuan dan keterampilan tersebut baik itu dalam hard skills 

dan soft skills. 

 Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam 

implementasi kurikulum di kelas perlu mendapatkan perhatian.
14

 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi 

(pengetahuan, keterampilan, dan perilaku), dihayati, dan kuasai dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.   

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut berdasarkan Undang-

undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen pada Bab IV Pasal 10 

ayat 91, yang menyatakan bahwa:  

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 
diperoleh melalui pendidikan profesi”.

15
 

Menurut Djam’an Satori dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif“ 

profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu 

                                                           

13
 Muhammad Sholikhin, “Skills Guru Dalam Film Sang Pencerah Karya Hanung 

Bramantyo (Studi Analitik Kompetensi Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Guru)”, Skripsi h. 2. 

 
14

 Ondi Saondi dan  Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015), h. 18.  

 
15

 Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Cv. Alfabeta, 2009), h. 

49. 
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profesi, misalnya “Dia seorang profesional”.
16

 Kedua, penampilan seseorang 

dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.” Dalam 

pengertian kedua ini, istilah profesional dikontraskan dengan “non-profesional” 

atau “amatiran”. Dalam kegiatan sehari-hari seorang profesional melakukan 

pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang telah dimilikinya, jadi tidak asal-

asalan.
17

  

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks. Sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh, ada 4 kompetensi inti guru yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik.  

2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, 

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi 

kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.  

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi 

lisan, tulisan, dan atau isyarat, mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional, bergelut secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar.  

4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam.
18

   

                                                           

16
 Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Cv. Alfabeta, 2009), h. 49. 

 
17

 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 35 

 18 Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan (Yokyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2020), h. 37-38.   
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  Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus 

memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek 

matter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti 

memiliki pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan 

metode yang tetap serta mampu menetapkannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan 

kependidikan.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik. 

Hasil survei yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) di 28 provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dikutip oleh Yaumi 

menunjukkan bahwa kinerja guru masih rendah. Bahkan motivasi guru yang 

sudah lulus sertifikasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran lebih 

rendah dari guru yang belum lulus sertifikasi.
19

 

Hal yang serupa terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana 

diungkapkan  dalam sebuah artikel yaitu Antara Sulsel.com bahwa: 

Koordinator Provinsi Usaid Prioritas Sulawesi Selatan Jamaruddin 
mengatakan “Berdasarkan hasil UKG pada tahun 2015 yang dilaksanakan 
pemerintah secara nasional, rata-rata nilai UKG guru adalah 47 dari nilai 
tertinggi 100. Sulawesi Selatan menempati daerah yang nilai UKG 
gurunya bahkan di bawah rata-rata nasional.

20
 

                                                           

 
19

 Muhammad Yaumi, Model Perbaikan Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Makassar : 

Alauddin University Press, 2014), h. 1-2. 

20
 Nurhaya J Panga, ”Hasil Uji Kompetensi Guru Sulsel Rendah”, Antara Sulsel. 10 Juli 

2015.http://m.antarasulsel.com/berita//66308/hasil-uji-kompetensi-guru-sulsel-rendah&ei (10 
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Lebih spesifik lagi dalam sebuah artikel yang dirilis Kabar Makassar.com 

diberitakan bahwa: 

Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan pada November lalu, 
dua kabupaten masing-masing Jeneponto dan Bantaeng mendapatkan hasil 
nilai UKG masih di bawah rata-rata atau tergolong rendah. Dari standar 
yang ditetapkan yaitu 55 dua daerah ini masih dibawah bahkan ada nilai 
34.

21
 

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru yang ada di Sulawesi 

Selatan masih sangat memprihatinkan. Seperti yang terlihat pada saat peneliti 

melakukan observasi awal atau pra-penelitian di MIN Bontosunggu Kabupaten 

Gowa telah ditemukan sebuah fakta yang menarik yaitu adanya beberapa guru kelas 

di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa ternyata mendapatkan nilai kompetensi yang 

tinggi terkhusus pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya.  

Berdasarkan pada uraian fakta pendidikan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

memberikan gambaran tentang kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik 

guru kelas dengan judul: Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik Guru 

Kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah kompetensi profesional dan pedagogik guru 

Kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa.  

1. Kompetensi profesional guru kelas yang dimaksud adalah memiliki 

keterampilan mengajar yang baik, memiliki wawasan yang luas, menguasai media 

pembelajaran, penguasaan teknologi dan memiliki sertifikasi. 

                                                           
21

 Fritz Matic, “Kompetensi Guru di Bantaeng dan Jeneponto Rendah”, Kabar Makassar. 

4 December 2015. http://kabarmakassar.com/kompetensi-guru-di-bantaeng-dan-jeneponto (24 

Agustus 2016). 
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2. Kompetensi pedagogik guru kelas yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam memahami peserta didik, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan ideologis, 

kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, kemampuan dalam 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Tabel 1.1 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian 
Deskripsi Fokus Penelitian 

Kompetensi profesional guru 

adalah kemampuan guru dalam 

menguasai materi pelajaran secara 

luas dan mendalam yang 

memungkinkan mereka 

membimbing peserta didik dalam 

menguasai materi yang diajarkan. 

1. Memiliki keterampilan mengajar yang 

baik. 

2. Memiliki wawasan yang luas. 

3. Menguasai media pembelajaran. 

4. Penguasaan teknologi. 

5. Memiliki sertifikasi 

 

Kompetensi pedagogik guru 

adalah kemampuan seorang 

pendidik dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik. 

1. Kemampuan dalam membuat 

perencanaan pembelajaran. 

2. Kemampuan dalam memahami peserta 

didik.  

3. Kemampuan melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik.  

4. Kemampuan dalam  mengevaluasi hasil 

belajar.  

5. Kemampuan dalam  mengembangkan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan pokok  

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu. Pokok masalah tersebut 

selanjutnya dijabarkan dalam beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa?  

2. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa? 

3. Apakah hambatan guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa dalam 

kompetensi profesional dan pedagogik? 

4. Apa faktor pendukung pada kompetensi profesional dan kompetensi 

pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa? 

D. Penelitian Relevan  

 Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

beberapa penelitian yang terkait dengan analisis kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya, antara lain: 

1. Nursamsi melakukan penelitian terpadu “Analisis Kompetensi 

Profesional Guru Matematika Berdasarkan Penilaian Kinerja Guru di SMPN se- 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi profesional guru matematika berdasarkan penilaian kinerja guru di 

SMPN Se-Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, rata-rata 84.72 dan masuk 

kategori “ baik”. Namun terdapat dua indikator kompotensi yang masih rendah 

dengan kategori “Terpenuhi Sebagian”. Dan pada penelitian ini peneliti 
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melakukan penelitian terpadu berjudul “Kompetensi Profesional dan Pedagogik 

Guru Kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

sudah baik. Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam 

indikator kelima yaitu tidak memiliki sertifikasi IIB, IIIC, IVB, IVC dan VC. 

2. Dzul Iqram melakukan penelitian terpadu “Analisis Kompetensi 

Pedagogik Guru Matematika Berdasarkan Penilaian Kinerja Guru di SMPN se-

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.” Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik guru matematika di SMPN se-Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto berdasarkan penilaian kinerja guru rata-rata sudah mencapai 

kategori baik. Dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terpadu 

berjudul “Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Kelas MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik 

guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, ada 

beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam indikator kelima yaitu 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik berada pada kelas IVC, 

VA dan VIC. 

3. Yulvani Julita Ambo’ Dalek melakukan penelitian terpadu 

“Kompetensi Profesional Guru dalam Pembelajaran Kurikulum 2013 di SDN 105 

Kota Bengkulu.” Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional 

guru dalam Pembelajaran Kurikulum 2013 Di SDN 105 Kota Bengkulu bahwa 

penerapan kompetensi profesional guru dalam pembelajaran tematik berdasarkan 

kurikulum 2013 di kelas IV telah terbukti terlaksana dengan baik, dimana dari 

penguasaan landasan kependidikan yang berkaitan dengan mengenal tujuan 

pendidikan dan mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, penguasaan bahan 

pengajaran yang meliputi menguasai bahan pengajaran kurikulum, penguasaan 
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program pengajaran yang meliputi menetapkan tujuan pembelajaran serta memilih 

dan mengembangkan strategi, media dan model pembelajaran, pelaksanaan 

program pengajaran dan mengatur ruang belajar, serta menilai hasil dan proses 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan meliputi pelaksanaan evaluasi untuk 

melihat prestasi dan peserta didik sudah terbuktiterlaksana dengan baik untuk 

kemampuan kompetensi profesional guru. Dan pada penelitian ini peneliti 

melakukan penelitian terpadu berjudul “Kompetensi Profesional dan Pedagogik 

Guru Kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

sudah baik. Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam 

indikator kelima yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik 

berada pada kelas IVC, VA dan VIC. 

4. Sulastri melakukan penelitian yang berjudul “Kompetensi Guru PAI 

Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Guru PAI di Madrasah Aliyah Ibnul sudah memiliki kompetensi yang 

cukup baik. (2) Usaha yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI meliputi: Pertama, mengikut sertakan guru PAI dalam 

kegiatan organisasi profesi guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG). Kedua, 

mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).Ketiga, mengadakan 

supervisi kelas. Keempat, mengikut sertakan guru dalam seminar-seminar 

pendidikan. 
22

 

 

 

 

                                                           

22
 Sulastri, “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim 

Yogyakarta”, Skripsi, Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/2449/1/BAB%20I%2CIV.Pdf (Diakses 22 

Januari 2020). 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui apakah hambatan guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dalam kompetensi profesional dan pedagogik. 

d. Untuk mengetahui faktor pendukung pada kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna 

untuk: 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama untuk pengetahuan ilmu 

pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, serta memperkaya dan menambah 

pengetahuan tentang kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai bekal pengetahuan dan menambah mengalaman dalam menjalani 

pekerjaan yang akan datang khususnya berkomunikasi dan bersosialisasi dengan 

tenaga kependidikan serta masyarakat dan agar dapat memiliki kepribadian yang 

baik. 
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2) Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi sekolah atau madrasah 

sehingga bisa dijadikan bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial bagi guru kelas. 

3) Bagi Pendidik 

Sebagai bahan pertimbangan guru dalam proses belajar mengajar dan di luar 

pembelajaran, serta mampu memiliki kepribadian yang baik, berkomunikasi dan 

bersosialisasi sehingga mampu membantu peserta didik dalam menghadapi 

berbagai macam pelajaran. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang relevan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Profesional 

1. Pengertian Kompetensi Profesional 

Menurut Uzer Usman dalam bukunya “Menjadi Guru Profesional” yaitu 

kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti “pencaharian” dan sebagai 

kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, 

pengacara, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional 

adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus 

dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang  

tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.
1
  

Kompetensi profesional adalah kompetensi penguasaan substansi materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional berkaitan 

dengan bidang studi, menurut Chaeruddin B dan Hamka Ilyas terdiri dari sub-

kompetensi yaitu: 

a. Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar,  

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

dalam peraturan materi serta bahan ajar yang ada dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP),  

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

d. Memahami hubungan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.   

                                                           

1
 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), h. 

14  
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Peranan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru 

yang digugu dan ditiru adalah suatu profesi yag mengutamakan intelektualitas, 

kepandaian, keahlian berkomunikasi, kebijakasanaan dan kesabaran tinggi. 
2
   

Menurut Rusman dalam bukunya “Model-model pembelajaran” yaitu 

kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki 

pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau subjek matter yang 

akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki 

pengetahuan konsep teoretis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang 

tetap serta mampu menetapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus 

memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.
3
  

Menurut Ondi Saondi dan Haris Suherman dalam bukunya “Etika Profesi 

Keguruan” kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai 

materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka 

membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan.
4
 

Menurut Buchari Alma dalam bukunya “Guru Profesional” kompetensi 

profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang 

guru. Adapun pandangan para ahli mengenai kompetensi profesional. Ada 4 

kompenen kompetensi profesional, yaitu : 

a. Mempunyai pengetahuan dan menguasai dan tingkah laku manusia,  

b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya,  

                                                           

2
 Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 41. 

 3
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.  

 
4
 Ondi Saondi dan  Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Kuningan: Refika Aditama, 

2012), h. 57. 
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c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, teman sejawat, bidang studi 

yang dibinanya dan 

d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.
5
                                     

Menurut Rusman dalam bukunya “Model-model Pembelajaran” 

kompetensi profesional yaitu kemapuan yang harus dimiliki guru dalam proses 

pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu 

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update dan menguasai 

materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan 

jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku 

terbaru, mengakses internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan 

terakhir tentang materi yang disajikan. 
6
                

Menurut Chaeruddin B dan Hamka Ilyas dalam bukunya “Etika dan 

Pengembangan Profesionalitas Guru”. Sudarwan Danim membagi kompetensi 

profesional kedalam dua sub kompetensi, yaitu : pertama, sub kompetensi 

menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator 

esensial : memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami 

struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi 

ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan 

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, subkompetensi 

menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai 

langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan/materi bidang studi.
7
 

                                                           

 
5
 Buchari Alma, Guru Profesional (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 138.  

 6
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 56. 

 
7
 Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru  

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 43. 
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Menurut Udin Syaefuddin Saud dalam bukunya “Pengembangan Profesi 

Guru”. Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas 

mengajarnya dengan baik. Dalam me ngajar diperlukan keterampilan-

keterampilan yang dutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara 

efektif dan efesien. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain :  

a. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran,  

b. Keterampilan menjelaskan,  

c. Keterampilan bertanya, 

d. Keterampilan memberi penguatan,  

e. Keterampilan menggunakan media pembelajaran, 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

g. Keterampilan mengelola kelas,  

h. Keterampilan mengadakan variasi dan 

i.  Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil.
8
 

Menurut Rusman dalam bukunya “Model-model Pembelajaran” 

kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan 

dengan aspek: dalam menyampaikan pembelajaran, dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan dalam hal 

evaluasi.
9
 

    2. Indikator Kompetensi Profesional 

Menurut Chaeruddin B dan Hamka Ilyas dalam bukunya “Etika dan 

Pengembangan Profesionalitas Guru”. Ada 7 indikator untuk menjadi guru yang 

profesional yaitu: 

a. Memiliki keterampilan mengajar yang baik 

                                                           

 
8
 Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 57. 

 
9
 Rusman, Model-model Pembelajaran  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 59. 
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Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik tinggi adalah guru yang 

senantiasa mempunyai keterampilan mengajar yang sangat baik, yaitu dengan 

berbagai cara dalam memilih model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan karakteristikkompetensi dasar dan karakteristik peserta didiknya. 

b. Memiliki wawasan yang luas 

Seorang guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan yang dimiliknya senantiasa 

berkembang zaman. Menguasai kurikulum dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan penggunaan lulusan dan masukan para pakar. Saat ini disemua satuan 

tingkat pendidikan menerapkan KBK/KTSP, sehingga dalam implementasi KBK 

guru memposisikan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

c. Menguasai media pembelajaran 

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, 

pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun 

modern dan berbasis ICT. Saat ini dinas pendidikan kota/kabupaten telah 

mewajibkan guru tersertifikasi memiliki laptop guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

d. Penguasaan teknologi  

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode penenlitiannya sesuai dengan kedalaman 

materi yang diajarkan. Jaringan dengan perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan 

Instansi yang terkait lainnya.
10

 

 

 

                                                           

10
 Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru 

(Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 43. 
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3. Tugas Keprofesionalan 

Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban: 

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni 

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, susu, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran  

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, 

serta nilai-nilai agama dan etika dan 

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
11

 

 4. Ciri-ciri Guru Profesional 

Menurut Abd. Rahman Getteng dalam bukunya “Menuju Guru 

Profesional dan Beretika”. Adapun ciri-ciri guru yang profesional, yaitu:  

a. Memiliki pendidikan, keahlian dan keterampilan tertentu agar dapat 

melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dan dalam 

jabatan yang dilaksanakan secara terpadu. 

b. Standar kompetensi sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru profesional. 

c. Sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan melaksanakan tugas sebagai 

guru profesional. 

                                                           

 
11

 Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen tentang Keprofesionalan 

Guru. 
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d. Kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat. 

e. Pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian 

kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang lebih 

baik yang dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu pekerjaan. 

f. Organisasi profesi guru mewadahi anggotanya dalam mempertahankan, 

memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional 

guru.Kompetensi utama yang harus dikuasai guru adalah membelajarkan 

peserta didik. Namun demikian, kompetensi ini tidak berdiri sendiri.
12

 

Ada sembilan karakteristik citra guru yang ideal, yaitu: 

a. Memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan 

ketakwaan yang mantap, 

b. Mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan pandangan dengan 

tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek, 

c. Mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain,  

d. Memiliki etos kerja yang kuat, 

e. Memiliki wawasan masa depan dan kepastian pengembangan karir, 

f. Berjiwa profesional tinggi, 

g. Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non material, 

h. Memiliki wawasan masa depan dan 

i. Mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara terpadu.
13

 

Kemudian dijelaskan bahwa guru harus mempunyai: kepribadian yang 

matang dan berkembang, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kuat, 

                                                           
12 Abd. Rahman Getteng,  Menuju Guru Profesional dan Beretika (Yogyakarta: Graha 

guru, 2009) h. 31-33 

13
  Muh. Ilyas Ismail, “Kinerja dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran”, Jurnal 

Lentera Pendidikan 13 no.1(2001) h.10.  
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keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik dan mengembangkan 

profesinya secara berkesinambungan.
14

 

Menurut Chaeruddin B dan Hamka Ilyas dalam bukunya “Etika dan 

Pengembangan profesional Guru” bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya.
15

  

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keahlian dan 

keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai guru. kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. 

Kompetensi profesional guru dalam meningkatkan efektivitas 

pembelajaran dalam penelitian ini merujuk pada teori yang terdapat dalam 

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu:  

a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan 

b. Mampu menyusun program pembelajaran 

c. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran bervariasi, mampu       

mengembangkam dan menggunakan alat, media dan sumber belajar yang 

relevan 

d. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran 

e. Mampu melaksanakan pembelajaran.
16
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Secara lebih rinci peran kompetensi profesional guru dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran seperti di bawah ini: 

a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan  

Landasan, istilah landasan mengandung arti sebagai alas, dasar atau 

tumpuan, istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu pada pengertian 

tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah alas atau dasar pijakan suatu titik 

tumpu atau titik tolak atau suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Landasan 

yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Republik Indonesia yaitu 

Pancasila dan UUD RI Tahun 2005 landasan pendidikan dan sebagainnya. 

Landasan yang bersifat konseptual identi dengan asumsi yaitu suatu gagasan, 

kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang 

dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) dan dalam 

rangka bertindak (melakukan suatu praktik). 

Pendidikan bagi setiap orang, berarti berusaha membimbing anak untuk 

menyerupai orang dewasa, sebaliknya bagi Jean Piaget pendidikan berarti 

menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan 

dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan yang lain. Pandangan persebut 

memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbhan individu sebagai pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit 

pendidikan adalah pembelajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal.
17

 

Dalam arti luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya 

dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannnya agar 
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dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Artinya 

pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan pengaruhnya 

meningkatkan si anak kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan 

tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.
18

 

Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di 

negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini 

mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap 

negara tidak sama.  Untuk negara kita diperlukan landasan pendidikan berupa 

landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, 

landasan psikologi dan landasan ekonomi. 

b) Mampu menyusun program pembelajaran 

Pembelajaran merupakan salah satu bentu program, karena pembelajaran 

yang baik memerlukan perencanaan yang matang. Selain itu, pelaksanaan 

pembelajaran melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa, memiliki 

keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan kegiatan pembelajaran 

yang lain, yaitu untuk mencapai kompetensi bidang studi yang pada akhirnya 

untuk mendukung pancapaian kompetensi lulusan, serta berlangsung dalam 

sebuah lembaga atau instansi. Mc David J.C. dan Howtorn L.R.L., 

mendefenisikan program sebagai hubungan makna yang dirancang dan diterapkan 

dengan purposive. Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas 

yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil.  

 Farida Yusuf Tayibnabis mengartikan program sebagai segala sesuatu 

yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 

pengaruh. Dengan demikian program dapat diartikan sebagai serangkai kegiatan 

yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaanya berlangsung dalam 
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proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang.  

c) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran bervariasi  

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur 

manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhka suatu metode 

pembelajaran yang menarik agar siswa tidak merasa bosan dengan materi yang 

diajarkan oleh guru.  

Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siwa pada saat berlangsung pembelajaran. dalam 

pemilihan metode apa yang tepat, guru harus melihat situasi dan kondisi siswa 

serta materi yang diajarkan.  

Dalam kegiatan belajar mengajar daya serap peserta didik tidaklah sama. 

Dalam menghadapi perbedaan tersebut, strategi pengajaran yang tepat sangat 

dibutuhkan. Strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan 

siswa dalam kegiatan mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Metode 

pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan 

oleh guru untuk menghadapi masalah tersebut sehingga pencapaian tujuan 

pengajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan pemanfaatan metode yang efektif 

dan efisien, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

d) Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media, dan sumber belajar 

yang relevan.  

Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. 

Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai 
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penyalur, penyampai, penghubung dan lain-lainnya. Fungsi pembelajaran sebagai 

sumber belajar adalah fungsi utamanya. Beberapa pengertian tentang sumber 

balajar, antara lain:  

Mudhofir dalam bukunya yang berjudul “Pengolahan Pusat Sumber 

Belajar” menyebutkan bahwa sumber belajar hakikatnya merupakan sistem 

instruksional yang meliputi pesan,orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan, yang 

mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian sumber 

belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada diluar diri 

seseorang (peserta didik) dan memungkinkan (mempermudah) terjadi proses 

belajar. 
19

 

 Pemahaman di atas sejalan dengan pernyataan Edgar Dale dalam Ahmad 

Rohani bahwa sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang ada dasarnya 

sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat 

dialami, yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Maksudnaya adanya 

perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan.
20

 

e) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembahasan tema 

yang diambil dimulai dari lingkungan yang terdekat dari anak sampai dengan 

yang terjauh. Tema-tema tersebut dijabarkan dalam bentuk sub-sub tema dalam 

bentuk program kegiatan pembelajaran yang bersifat operasional.  
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B. Kompetensi Pedagogik  

1.  Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran perta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
21

 

Kompetensi pedagogik menurut Chaeruddin B dan Hamka Ilyas adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran.  untuk mengetahui lebih dalam dapat 

disimak penjelasan Slamet PH yang mengatakan kompetensi pedagogik terdiri 

dari sub-kompetensi yaitu: 

a. Berkonstribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diajarkan 

b. Mengembangkan silabus mata plajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD)  

c. Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus 

yang telah dikembangkan 

d. Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas 

e.  Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif, 

eksperimentatif, efektif dan menyenangkan) 

f. Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik 

g. Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, 

kepribadian, bakat, dan karir dan  
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h. Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
22

 

Menurut Rusman dalam bukunya “Model-model Pembelajaran” 

kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki pesrta 

didik. 
23

 

 Kompetensi dan sub-sub kompetensi tersebut diatur Permenag RI No. 16 

Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah bab VI pasal 16 

ayat 1). Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  

a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial , kultural, 

emosional, dan intelektual 

b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama 

c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama 

d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama 

e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama 

f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang memiliki dalam bidang pendidikan agama  

g. Komunikasi secara efektif, empati, dan satuan dengan peserta didik 

h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan 

agama 

i. Pemannfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 

pendidikan agama dan 
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j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan 

agama.
24

  

2. Indikator Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: 

a. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain: 

1) Mamahami karakteristik perkembangan karakteristik perkembangan 

peserta didik, seperi memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan 

usiannya. 

2) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, 

seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-

tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. 

3) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. 

b. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, dengan indikator 

antara lain: 

1) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, seperti 

merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode pembelajaran yang cocok, 

menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan menentuka cara yang daat 

digunakan untuk memotivasi peserta didik. 

2) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti 

mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta 

mampu menyusun bahan pembelajaran secara sistematis. 
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3) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi. 

4) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan cara 

pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

5) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar. 

c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dengan indikator 

antara lain: 

1) Mampu membuka pelajaran, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan memotivasi siswa dan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi prasyarat. 

2) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, seperti mampu menjelaskan 

materi, memberi contoh yang sesuai materi, menggunakan media pembelajaran, 

memberi penguatan, memberi pertanyaan dan menekankan hal-hal yang 

menumbuhka kebiasaan positif pada tingkah laku siswa. 

3) Mampu berkomunikasi dengan siswa, seperi mampu memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memahami materi, mengklarifikasi petunjuk dan penjelasan 

apabila siswa salah mengerti, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas dan benar. 

4) Mampu mengorganisasikan kelas menggunakan waktu dengan baik. 

5) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran. 

6) Mampu menutup pelajaran, seperti menyimpulkan kesimpulan mampu 

membuat rangkuman dengan melibatkan siswa dan melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberi arahan atau tugas sebagai bagian pengayaan. 

d. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator antara lain: 
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1) Mampu merencanakan dan melaksanakan penilaian, seperti memahami 

prinsip-prinsip penilaian, mampu menyusun macam-macam instrumen evaluasi 

pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi. 

2) Mampu menganalisis hasil penilaian, seperti mampu mengklarifikasikan 

hasil penilaian dan menyimpulkan hasil penilaian dan menyimpulkan hasil 

penilaian secara jelas. 

3) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya, seperti mampu memperbaiki soal yang tidak valid dan 

mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil belajar. 

e. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain: 

1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, 

seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan 

kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik 

peserta didik. 

2) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-

akademik. 

3. Peranan Kompetensi Pedagogik  

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

menjelaskan bahwa kriteria yang harus dimiliki oleh guru sebagai bagian dari 

peranan kompetensi pedagogik yaitu meliputi: 

 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Guru sebagai tenaga 

pendidikan yang sekaligus memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar pendidikan di negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan 

memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. 
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Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat 

diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi. 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulul silabus  

d. Perencanaan pembelajaran.
25

 

4. Aspek-aspek Kompetensi Pedagogik 

Aspek-aspek kompetensi pedagogik yaitu: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 

b. Mengenali bagaimana karakteristik peserta didik adalah langkah awal seorang 

dosen dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Diawali dengan mengenal 

kemudian seorang dosen dituntut untuk memahami bagaimana karakteristik 

peserta didiknya, penyampaian materi akan lebih lancar. Ketika seorang dosen 

berhasil menguasaikarakteristik para peserta didiknya, dosen tersebut akan 

mampu menguasai kelas dengan baik. 

c. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik 

d. Aspek kedua setelah menguasai kelas adalah menguasai teori belajar dan 

prinsip pembelajaran yang mendidik. Perbedaan seorang dosen dengan profesi 

lain adalah bahwa seorang dosen tidak hanya dituntut untuk dapat mengajarkan 

materi tersebut kepada orang lain. 

e. Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran berguna untuk menyusun 

strategi penyampaian materi kepada peserta didik. Metode apa yang digunakan, 

bagaimana sistematinya dan lain-lain. 

f. Pengembangan kurikulum 
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Undang Guru dan Dosen”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4. 

 



35 
 

 
 

g. Seorang dosen dituntut untuk mampu menyusun silabus dan RPP yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Hal ini juga masih berkaitan 

dengan aspek pertamayaitu menguasai karakteristik peserta didik. Dengan 

mengetahui karakteristik mahasiswa, dosen akan lebih mengerti kebutuhan 

peserta didik yang akan membantu dalam penyusunan silabus dan RPP. 

h. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

i. Seorang dosen diharapkan bisa menerapkan teori pembelajaran yang telah 

dikuasai di dalam kelas sehingga menciptakan atmosfirpembelaajaran yang 

tidak hanya efektif tetapi juga mendidik. 

j. Pengembangan potensi peserta didik 

k. Dalam kompetensi pedagogik, seorang dosen juga diharapkan untuk dapat 

membimbing pengembangan potensi peserta didiknya. Pada dasarnya setiap 

orang memiliki potensi yang bermacam-macam. Potensi-potensi inilah yang 

akan menjadi bibit-bibit generasi muda yang unggul untuk bangsa.  

l. Komunikasi dengan peserta didik  

m. Aspek komunikasi dengan peserta didik ini adalah mutlak harus dimiliki oleh 

seorang dosen karena komunikasi adalah aspek dasar yang menunjang aspek-

aspek lain dalam kemampuan pedagogik. Menjalin komunikasi yang baik 

dengan peserta didik adalah kunci untuk melakukan pembelajaran yang baik 

dan efektif. 

n. Penilaian dan evaluasi  

o. Tahap akhir dari sebuah proses belajar mengajar adalah proses penilaian dan 

evaluasi. Dosen diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didiknya. Setelah dilakukan penilaian kemuadian seorang dosen 

melakukan evaluasi, apakah kegiatan belajar mengajar sudah terlaksana dengan 
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baik, apakah sudah sesuai dengan silabus dan RPP, apakah kemampuan 

mahasiswanya sudah sesuai dengan target dan lain-lain. 

C. Guru Kelas 

1. Pengertian Guru Kelas 

Guru kelas adalah guru yang mengikuti kelas pada satuan pendidikan 

sekolah dasar atau sederajat, yang bertugas melaksanakan pembelajaran seluruh 

mata pelajaran pada satuan pendidikan tersebut, kecuali pendidikan agama dan 

olahraga.
26

 Guru kelas adalah seorang pendidik sekaligus penganti orang tua di 

sekolah, guru merupakan pendidik ke dua setelah orang tua jadi guru mempunyai 

peran yang sangat penting terhadap pengetahuan dan karakter yang terbentuk 

dalam diri peserta didik. Guru kelas memiliki peranan, tanggung jawab dan hak 

dalam proses belajar mengajar pada seluruh mata pelajaran dalam kelas tertentu. 

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, baik 

secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah mauapun di luar 

sekolah. Dengan demikian berat tugas dan pekerjaan guru, maka ia harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan pokok yang mungkin seimbang dengan posisi 

untuk menjadi guru.
27

 untuk mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik, 

seorang pendidik haruslah memiliki kemampuan, dan keterampilan yang biasanya 

disebut dengan kompotensi. 

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa: 

guru adalah pendidik 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 
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pendidikan menengah. Selanjutnya dijelaskan bahwa guru wajib memiliki 
kualifikasi akademik, kompotensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

28
 

Menurut Djamarah dalam Kholifatul Kurnia Rahma dan Marimi 

mengatakan bahwa seorang guru harus mempunyai keterampilan mengajar dan 

kompotensi sebagai guru. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar ini 

diharapkan guru dapat mengoptimalkan perannya di kelas. Keterampilan mengajar 

guru merupakan kegiatan paling penting dalam proses belajar mengajar di kelas, 

dimana kegiatan ini akan menentukan kualitas peserta didik. Antusisme guru 

dalam memberikan pengajaran di kelas dapat dilihat pada keterampilan mengajar 

guru. Hal ini akan berdampak pada proses pembelajaran yang efektif sehingga 

siswa termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar di kelas.
29

 

2. Syarat-Syarat Guru Kelas 

Untuk melakukan peranan dan tanggung jawabnya, guru memerlukan 

syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. 

 

 

a. Persyaratan Administratif 

Administrasi menurut KBBI adalah usaha dan kegiatan yang meluputi 

penetapan tujuan serta penetapaan cara-cara penyelenggaraan kebijakan untuk 

mencapai tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraaan pemerintah, kegiatan 

kantor dan tata usaha. 
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Persyaratan administrasi guru secara  umum yaitu: 

1) Seseorang yang ingin menjadi guru harus jelas status kewarganegaraannya 

(Warga Negara Indonesia atau Asing). 

2) Berkelakuan baik, budi pekerti sangat penting baik dalam proses 

pembentukan watak para murid. Sehingga guru harus menjadi sritauladan karena 

anak-anak bersifat suka meniru. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik dalam 

ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, sperti yang 

dicontohkan oleh pendidik utama, Nabi Muhammad SAW.
30

 

3) Mengajukan permohonan untuk menjadi seorang guru.  

4) Umur (sekurang-kurangnya 18 Tahun). Tugas mendidik merupakan tugas 

yang sangat penting karena menyangkut perkembangan seseorang. Dalam konteks 

di Indonesia, seseorang dianggap dewasa berada pada kisaran umur 18 tahun atau 

dia sudah menikah. Sedangkan menurut ilmu pendidikan berumur 21 tahun bagi 

laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Tetapi bagi pendidik asli yakni orang tua 

anak, tidak dibatasi umurnya bila mereka  sudah memiliki anak, maka mereka 

boleh mendidik anaknya. 

b. Persyaratan Teknis 

Teknis merupakan sebuah aturan, norma ataupun persyaratan yang 

umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan suatu kriteria, 

metode, proses dan praktik. 

1) Guru memiliki ijazah yang dimaksud ijazah di sini ialah ijazah dapat 

memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seseorang guru disuatu 

sekolah tertentu. Ijazah bukan semata-sama secarik kertas tetapi merupakan suatu 

bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan 

tertentu yang diperlukan suatu jabatan. Tetapi dalah keadaan normal pemerannya 
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adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang guru, maka semakin baik 

pada pendidikan, dan pada gilirannya makin tinggi pada derajat masyarakat.  

2) Pendidikan guru yang disesuaikan yang disesuaikan dengan tingkatan 

lembaga pendidikan, jurusan, program studi, tempat mengajar, dan mata pelajaran 

yang diajarkan. 

3) Mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita 

memajukan pendidikan.
31

 

c. Persyaratan psikis 

Sehat rohani, dewasa dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan 

emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, konsekuen dan 

berani bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian, 

bersifat pragmatis dan realistis, memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis, 

mematuhi norma dan nilai yang berlaku serta memiliki semangat membangun. 

d. Persyaratan fisik  

Fisik memiliki arti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. 

Persyaratan fisik seorang guru antara lain: 

1) Harus sehat aspek jasmani, artinya berbadan sehat, tidak cacat tubuh yang 

dapat mengganggu pekerjaannya, tidak buta warna, bagus pendengarannya. 

Sebagai seorang guru syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat 

diabaikan. Misalnya saja seorang guru yang sedang terkena penyakit menular 

tentu saja akan membahayakan bagi peserta didik. 

2) Berpenampilan rapi, wangi, bersih dan berwibawa, berpakaian seorang 

guru. Karena disebabkan posisi guru termasuk trend center kegiatan 
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pembelajaran, sehingga memungkinkan dilihat atau diamati bahwa dinilai oleh 

para peserta didiknya.
32

 

Menurut Oemar Hamalik yang dikutip bukunya oleh Ngainun Naim ada 

beberapa persyaratan untuk menjadi seorang guru, yaitu : 

a) Harus memiliki bakat seorang guru. 

b) Harus memiliki keahlian seorang guru. 

c) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. 

d) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 

e) Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila dan 

f) Guru ialah seorang warga negara yang baik.
33

 

Dari uraian di atas, tampak jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi bila 

seseorang mau menjadi guru terutama dalam pendidikan formal. Dengan melihat 

syarat-syarat itu bisa dipahami bahwa untuk menjadi guru itu tidaklah mudah. 

Pekerjaan seorang guru bukan lagi pekerjaan kelas pinggiran. Menjadi guru itu 

adalah pekerjaan terhormat. Saat ini, guru adalah pekerja profesional yang bisa 

disejajarkan dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, akuntan, dan 

sebagainnya.  

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Kelas 

a. Tugas Guru Kelas 

Menurut Sumiati guru kelas mempunyai tugas yang beragam dan terwujud 

dalam bentuk sebuah pengabdian. Tugas tersebut meliputi dalam bidang profesi, 

kemanusian, dan kemasyarakatan dalam hubunganya dengan pengadministrasian 

seorang guru kelas dapat berperan sebagai berikut: 

1) Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai dalam kegiatan pendidikan. 
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2) Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa 

suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. 

3) Seorang yang ahli dalam bidangnya, maksudnya mampu menguasai bahan 

yang harus diajarkannya. 

4) Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peserta didik 

mampu melaksanakan disiplin.  

5) Pelaksana administrasi pendidikan, adalah guru bertanggung jawab agar 

pendidikan dapat berlangsung dengan baik. 

6) Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk  

mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang 

akan menjadi pewaris masa depan. 

7) Penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan  untuk 

menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada masyarakat.
34

 

Menurut Nurhayati guru kelas mempunyai peranan dalam pembelajaran 

baik itu di dalam maupun di luar proses belajar mengajar. Guru dalam fungsinya 

sebagai pembimbing atau guru kelas, seharusnya telah mempersiapkan diri 

sebagai penanggung jawab utama di kelas. Maka dari itu guru kelas perlu 

mengetahui seluk-beluk tentang peserta didiknya baik mengenai latar belakang 

kehidupannya, masalah sosial, ekonomi, budayanya maupun hal lain yang secara 

langsung atau tidak langsung berhubungan dengan peserta didik. 

Adapun tugas-tugas guru kelas yaitu sebagai berikut: 

1) Menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan sehingga anak-anak 

merasa nyaman belajar di sekolah atau di kelas. 
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2) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua peserta didik untuk 

mengetahui kamampuan dan kebutuhannya. 

3) Menyusun Program Pengajaran Individu (PPI) bersama-sama dengan guru 

pendidikan khusus. 

4) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan 

belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

5) Memberikan program perbaikan (remedial teaching), pengayaan atau 

percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. 

6) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
35

 

b. Tanggung Jawab Guru 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak 

didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan  ada pada setiap anak 

didik. Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan anak didiknya menjadi 

sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas 

berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi 

orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
36

 

Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya, hujan dan 

panas bukanlah menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah 

anak didiknya. Guru tidak pernah memusuhi anak didiknya meskipun suatu ketika 

ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan pada oran lain. Bahkan dengan 

sabar dan bijaksana guru memberikan nasihat sebagaimana cara bertingkah laku 

yang sopan pada orang lain. Karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan 

panggilan jiwa, maka bila guru melihat anak didiknya senang berkelahi, 
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meminum-minuman keras, mengisap ganja, datang ke rumah-rumah bordil, dan 

sebagainya, guru merasa sakit hati. Siang atau malam memikirkan bagaimana 

caranya agar anak didiknya itu dapat dicegah dari perbuatan yang kurang baik, 

asusila, dan amoral.
37

 

Guru seperti itulah yang diharapkan untuk mengabdikan diri di lembaga 

pendidikan. Bukan guru yang hanya mementingkan ilmu pengetahuan kedalam 

otak anak didik. Sementara jiwa, dan waktunya tidak dibina. Memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang muda, tetapi untuk 

membentuk jiwa dan anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik yang dihadapi 

adalah makhluk hidup yang memiliki otak dan potensi yang perlu dipengaruhi 

dengan sejumlah norma hidup sesuai dengan ideologi falsafah dan bahkan agama. 

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, 

yang menurut Wens Tanlain, yaitu: 

1) menerima dan mematujhi norma, nilai-nilai kemanusiaan. 

2) Memilkul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan 

menjadi beban baginya). 

3) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-

akibat yang timbul. 

4) Menghargai orang lain, termasuk anak didik. 

5) Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono, tidak singkat akal) 

6) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
38

 

Guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, 

tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang 
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bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dimasa yang akan 

datang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini hanya 

berusaha mengunggkapkan atau mendeskripsikan fakta di lapangan dengan apa 

adanya. Secara istilah penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain 

atau perilaku yang diamati.1 Jadi, penelitian kualitatif hanya berusaha 

mendeskripsikan atau mengunggkapkan fakta dengan apa adanya sesuai kondisi 

dan keadaan yang sebenarnya sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa terletak di Jln. Makkarani No. 22 

Panciro Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan fenomenologi adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita 

yang ada di lapangan yang berhubungan dengan kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa.  

Berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Kaitannya menggunakan pendekatan fenomenologi 

pada penelitian ini, yakni pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

menerangkan fakta-fakta, gejala dan peristiwa secara objektif yang berhubungan
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dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang 

menjadi objek penelitian yakni meliputi: tempat (lingkungan MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa) dan pelaku (guru dan peserta didik).  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud yakni referensi atau buku-buku 

yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan 

dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru kelas. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  

Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data 

yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, peneliti 

mengamati secara langsung perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas tersebut yang dilakukan guru dalam melaksanakan sebuah 

pembelajaran untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

Observasi yang dilakukan di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

terhadap guru kelas yaitu ingin mengetahui kompetensi profesional dan pedagogik 

guru kelas di sekolah tersebut maka dari itu, peneliti membuat tabel observasi 
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yang diukur sesuai dengan indikator kompetensi profesional dan kompetensi 

pedagogik.  

Adapun indikator kompetensi profesional sesuai dengan tabel observasi 

yang dilakukan di kelas yaitu: 

a. Memiliki keterampilan mengajar yang baik 

b. Memiliki wawasan yamg luas 

c. Menguasai media pembelajaran 

d. Penguasaan teknologi 

e. Memiliki sertifikasi 

 Indikator kompetensi pedagogik sesuai dengan tabel observasi yang 

dilakukan di kelas yaitu: 

a. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran. 

b. Kemampuan dalam memahami peserta didik.  

c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik.  

d. Kemampuan dalam  mengevaluasi hasil belajar.  

e. Kemampuan dalam  mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara yakni percakapan dengan tujuan tertentu. Penanya atau 

pewawancara adalah sebagai pihak yang memberikan pertanyaan terkait hambatan 

apa saja yang dihadapi oleh guru kelas untuk meningkatkan kompetensi 

profesional dan pedagogiknya dan faktor pendukung apa saja yang dilakukan oleh 

guru kelas dalam kompetensi profesional dan pedagogiknya. 

Wawancara yang dilakukan di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sesuai 

dengan indikator yang kurang terpenuhi dari guru kelas tersebut baik kompetensi 

profesional maupun kompetensi pedagogik. 
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3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini,  dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang berupa gambar contohnya foto untuk data pendukung pelaksanaan dalam 

penelitian.  

D. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini mengungkapkan mengenai alat pengumpulan data yang 

harus sesuai dengan jenis peneliitian yang digunakan.Instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati.  

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi 

Peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. 

Dalam hal ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah sebuah observasi yang 

sudah dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati yang 

meliputi gambaran kompetensi profesional guru kelas dan gambaran kompetensi 

pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

2. Panduan Wawancara  

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara yang berkaitan 

dengan pokok persoalan yang diteliti pada objek penelitian.
2
 

 Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu guru kelas untuk 

menanyakan hambatan yang dihadapi guru kelas dalam meningkatkan kompetensi 
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profesional dan kompetensi pedagogik dan menanyakan usaha yang dilakukan 

guru kelas untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogiknya. 

3. Dokumen 

Dokumentasi berupa gambar yang berkaiatan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dan setelah selesai di lapangan.  Analisis data yang populer 

digunakan oleh para peneliti kualitatif adalah analisis data model interaktif dari 

Miles dan Huberman. Berikut tahapan analisis datanya: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada penelitian ini, hasil data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi agar lebih jelas dan 

mudah dalam menelaah data. Data yang direduksi meliputi informasi tentang 

kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi atau disederhanakan, lalu tahap selanjutnya dalah 

penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, penyajian 

data berupa uraian singkat dalam bentuk teks yang bersifat naratif.  
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3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan didahului dengan proses analisis 

terlebih dahulu. Kesimpulan tentu diperoleh atau didasarkan pada hasil penelitian 

dan pengumpulan data peneliti terkait analisis kompetensi profesional dan 

pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. Sehingga 

kesimpulan yang diperoleh benar-benar merupakan jawaban atas pertanyaan atau 

rumusan masalah yang menjadi kajian peneliti. 

F. Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif perlu adanya keabsahan data agar menghindari 

terjadinya data atau file yang tidak benar dan menghindari informasi yang kurang 

jujur. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dengan 

menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap 

dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu 

keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang 

didapatkan lebih kredibel 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti menggunakan metode  

observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu 

digabungkan sehingga saling melengkapi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KOMPETENSI PROFESIONAL DAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU KELAS MIN BONTOSUNGGU KABUPATEN 

GOWA 

A. Gambaran Kompetensi Profesional Guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa 

Gambaran kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa diperoleh dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru 

kelas. Sesuai dengan indikator kompetensi profesional yaitu: memiliki 

keterampilan mengajar yang baik, memiliki wawasan yang luas, menguasai media 

pembelajaran, penguasaan teknologi dan memiliki sertifikasi, dan untuk 

penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut: 

a. Memiliki keterampilan mengajar yang baik 

Guru yang mempunyai kompetensi tinggi adalah guru yang senantiasa 

mempunyai keterampilan mengajar yang sangat baik, yaitu dengan berbagai cara 

dalam memilih model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar dan karakteristik peserta didiknya.  

b. Memiliki wawasan yang luas 

Seorang guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan yang dimiliknya senantiasa 

berkembang zaman. Menguasai kurikulum dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan penggunaan lulusan dan masukan para pakar. Saat ini disemua satuan 

tingkat pendidikan menerapkan KBK/KTSP, sehingga dalam implementasi KBK 

guru memposisikan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 
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c. Menguasai media pembelajaran 

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, 

pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun 

modern dan berbasis ICT. Saat ini dinas pendidikan kota/kabupaten telah 

mewajibkan guru tersertifikasi memiliki laptop guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

d. Penguasaan teknologi  

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode pembelajarannya sesuai dengan 

kedalaman materi yang diajarkan. Jaringan dengan perguruan tinggi, Lembaga 

Penelitian dan Instansi yang terkait lainnya. 

e. Memiliki Sertifikasi 

Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Sertifikat 

pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh mentri. Sertifikat 

pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat 

nomor registrasi guru. Calon guru dapat memperoleh lebih dari salah satu 

sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi guru.  

Adapun gambaran kompetensi profesional guru kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa dari data hasil observasi yang dilakukan kepada 

guru kelas yaitu sudah memenuhi indikator kompetensi profesional yaitu: 

memiliki keterampilan mengajar yang baik karena sudah memilih model, strategi 

dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran 

kemudian sudah memiliki wawasan yang luas, menguasai media pembelajaran 

dan penguasaan teknologi yang bagus tapi dari beberapa guru kelas yang 

diwawancara ada beberapa guru kelas yang tidak profesional karena belum 
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memiliki sertifikasi yaitu guru kelas IIB, IIIC, IVB, IVC dan VC dan beberapa 

diantaranya sudah memiliki sertifikasi. 

B. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa 

Gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa diperoleh dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru 

kelas. Sesuai dengan indikator kompetensi pedagogik yaitu: kemampuan dalam 

membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam memahami peserta didik, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar dan kemampuan dalam mengembangkan peserta didik 

dan untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut: 

a. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain: 

1) Mamahami karakteristik perkembangan karakteristik perkembangan peserta 

didik, seperti memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan 

usiannya. 

2) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti 

mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-

tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. 

3) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. 

b. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, dengan indikator 

antara lain: 

1) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, seperti 

merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode 
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pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan 

menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik. 

2) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti 

mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta 

mampu menyusun bahan pembelajaran secara sistematis. 

3) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi. 

4) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan cara 

pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

5) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar. 

c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dengan indikator 

antara lain: 

1) Mampu membuka pelajaran, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan memotivasi siswa dan mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi prasyarat. 

2) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, seperti mampu menjelaskan 

materi, memberi contoh yang sesuai materi, menggunakan media 

pembelajaran, memberi penguatan, memberi pertanyaan dan menekankan 

hal-hal yang menumbuhka kebiasaan positif pada tingkah laku siswa. 

3) Mampu berkomunikasi dengan siswa, seperi mampu memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memahami materi, mengklarifikasi petunjuk dan 

penjelasan apabila siswa salah mengerti, memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya dan menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara 

jelas dan benar. 

4) Mampu mengorganisasikan kelas menggunakan waktu dengan baik. 
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5) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran. 

6) Mampu menutup pelajaran, seperti menyimpulkan kesimpulan mampu 

membuat rangkuman dengan melibatkan siswa dan melaksanakan tindak 

lanjut dengan memberi arahan atau tugas sebagai bagian pengayaan. 

d. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator antara lain: 

1) Mampu merencanakan dan melaksanakan penilaian, seperti memahami 

prinsip-prinsip penilaian, mampu menyusun macam-macam instrumen 

evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi. 

2) Mampu menganalisis hasil penilaian, seperti mampu mengklarifikasikan 

hasil penilaian dan menyimpulkan hasil penilaian dan menyimpulkan hasil 

penilaian secara jelas. 

3) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran selanjutnya, seperti mampu memperbaiki soal yang tidak 

valid dan mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil belajar. 

e. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain: 

1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, 

seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan 

kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi 

akademik peserta didik. 

2) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-

akademik. 

Adapun gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru kelas yaitu 
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bahwa gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang 

terpenuhi dalam indikator ketiga yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik berada pada kelas IVC, VA dan VIC. 

C. Hambatan Guru Kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa pada 

Kompetensi Profesional dan Pedagogiknya 

1. Hambatan Guru Kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa pada  

Kompetensi Profesional 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa gambaran kompetensi profesional 

guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, ada 

beberapa guru kelas yang belum tersertifikasi yaitu pada kelas IIB, IIIC dan VC. 

Secara rinci berikut akan dipaparkan hambatan kompetensi profesional 

guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

Hasil wawancara guru kelas tentang hambatan yang dihadapi dalam 

kompetensi profesionalnya yaitu: 

Peneliti : “Maaf ibu sebelumya kebetulan judul dalam penelitian saya tentang 

kompetensi profesional dan salah satu indikator dikatakan profesional 

apabila sudah tersertifikasi, jadi ibu, maaf mau bertanya apa status ibu 

di sekolah ini sudah tersertifikasi atau belum?” 

NM : “Saya belum tersertifikasi nak”
1
 

Peneliti : “Maaf pak sebelumya kebetulan judul dalam penelitian saya tentang 

kompetensi profesional dan salah satu indikator dikatakan profesional 

apabila sudah tersertifikasi, jadi ibu, maaf mau bertanya apa status 

bapak di sekolah ini sudah tersertifikasi atau belum?” 

                                                           
1
Nur Afifah Muin, Guru Kelas II B, wawancara, MIN Bontosunggu, l8 Juli 2022.  
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AW : “Kalau saya sendiri dek di sekolah ini belum tersertifikasi.”
2
 

Peneliti : “Maaf ibu sebelumya kebetulan judul dalam penelitian saya tentang 

kompetensi profesional dan salah satu indikator dikatakan profesional 

apabila sudah tersertifikasi, jadi ibu, maaf mau bertanya apa status ibu 

di sekolah ini sudah tersertifikasi atau belum?” 

RM : “Status saya di sini belum tersertifikasi dek.” 
3
 

Peneliti :“Maaf ibu sebelumya kebetulan judul dalam penelitian saya tentang 

kompetensi profesional dan salah satu indikator dikatakan profesional 

apabila sudah tersertifikasi, jadi ibu, maaf mau bertanya apa status ibu 

di sekolah ini sudah tersertifikasi atau belum?” 

SL : “Kalau saya di sini belum tersertifikasi nak.”
4
 

Peneliti : “Maaf bapak sebelumya kebetulan judul dalam penelitian saya 

tentang kompetensi profesional dan salah satu indikator dikatakan 

profesional apabila sudah tersertifikasi, jadi ibu, maaf mau bertanya 

apa status ibu di sekolah ini sudah tersertifikasi atau belum?” 

ML : “Belum nak.”
5 

Sertifikasi guru merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang 

guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah 

bersertifikasi, akan memiliki nilai lebih dan diberikan pada guru yang sudah 

memenuhi syarat yaitu: memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma 

empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, guru dalam jabatan PNS, 

memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK). 

                                                           
2
Arwin, Guru Kelas III C, wawancara,  MIN Bontosunggu, l8 Juli 2022.  

3
Rahmawati, Guru Kelas VIB wawancara,  MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022.  

4
 Sultan, Guru Kelas IV C, wawancara,MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022. 

5
Multazam, Guru Kelas VC, Wawancara, MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022. 
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2. Hambatan Guru Kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

dalam Kompetensi Pedagogiknya 

Berdasarkan pengamatan atau observasi bahwa gambaran kompetensi 

pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, 

ada beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam indikator ini yaitu 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Jadi, peneliti 

mewawancarai guru kelas tentang hambatan yang dihadapi dari kurangnya 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik guru kelas pada saat 

pembelajaran. 

Secara rinci berikut akan dipaparkan hambatan kompetensi pedagogik 

guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa. 

 Hasil wawancara guru kelas tentang hambatan yang dihadapi dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogiknya dalam indikator yang belum terpenuhi: 

kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik yaitu: 

Peneliti : “Apa hambatan yang ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas 

berlangsung?” 

MW : “Hambatan karena waktu biasanya belum saya jelaskan semua materi 

pembelajaran atau memberikan tugas sudah waktunya istirahat..”
6
 

HW : “Hambatan karena saya susah dalam menggunakan media 

pembelajaran saya sibuk di rumah jadi kadang tidak sempat 

memikirkan media pembelajaran apa yang akan saya gunakan...” 
7
 

NF : “...banyaknya peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-

beda yang membuat saya susah dalam berkomunikasi dengan 

                                                           
6
 Milawati. Guru Kelas IVC, wawancara, MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022. 

7
 Hawani, Guru Kelas VA, wawancara, MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022. 
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mereka..“
8 

Hal yang menyebabkan rendahnya kemampuan guru dalam pengusaan 

kelas, mengetahui karakter siswa, melakukan pendekatan kepada siswa, dan 

mencari informasi siswa ialah karakter peserta didik. 

Guru kelas  mengatakan bahwa yang menyebabkan rendahnya 

melaksanakan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup 

untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan  

belajar dan memperhatikan peserta didik ialah motivasi guru untuk mencoba 

dan belajar.  

D. Faktor Pendukung pada Kompetensi Profesional dan Kompetensi  

Pedagogik Guru Kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa  

1. Faktor Pendukung pada Kompetensi Profesional Guru Kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada kompetensi 

profesional guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa peneliti 

berkesimpulan bahwa kompetensi profesional guru kelas di madrasah tersebut 

sudah baik. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui  faktor pendukung sehingga 

kompetensi profesional guru kelas di MIN  Bontosunggu kabupaten Gowa sudah 

baik. Adapun wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

bahwa faktor pendukung guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa yaitu: 

Peneliti : “Maaf ibu dari hasil observasi yang saya lakukan disini guru kelasnya 

sudah baik dalam hal kompetensi profesional saya mau bertanya ibu 

sebagai kepala sekolah disini apa saja faktor sehingga guru kelas disini 

sudah baik dalam kompetensi profesionalnya?” 

                                                           
8
  Nur Fadly Mansyur, Guru Kelas VIC, Wawancara, MIN Bontosunggu, 18 Juli 2022. 
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IN :“Sebagai kepala sekolah disini kalau ditanya soal kompetensi 

profesional guru yang mengajar sudah sangat baik bukan karena saya 

kepala sekolah yaa, tapi guru-guru disini aktif, kreatif dan inovatif 

untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap 

informasi atau masalah yang terjadi di sekitar dan juga mempunyai 

semangat dan motivasi yang tinggi untuk diajarkan kepada peserta 

didiknya”
9
 

Peneliti : “Sebagai salah satu guru disini saya mau bertanya apa saja faktor 

sehingga guru kelas disini sudah baik dalam hal kompetensi 

profesional?”  

SR : “Kalau kita disini dek kita selalu mengikuti diklat dan pelatihan untuk 

menambah wawasan dan pengalaman karena kita bisa lihat sendiri yaa 

dek sekarang sudah banyak sekali media baru, metode pengajaran baru 

dan tentu saja menguasai IT jadi kalau kita tidak mengikuti bisa-bisa 

peserta didik bosan dengan pembelajaran itu-itu saja”.
10

 

RM : “Apa yaa, kalau dari diri saya sendiri mampu menguasai berbagai 

administrasi kependidikan dan begitu dengan guru kelas disini dek yaa 

seperti RPP, Silabus, Kurikulum, KKM harus dikuasai.”
11

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung 

guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa yaitu: 

                                                           
9
 Kepala sekolah, wawancara, MIN Bontosunggu, 31 Oktober 2022. 

 
10

 Suriyani, guru aqidah akhlaq, wawancara, MIN Bontosunggu 31 Oktober 2022. 

 
11

 Rahmiati, guru sejarah kebudayaan islam, wawancara, MIN Bontosunggu 31 Oktober 

2022. 
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a. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa aktif, kreatif dan inovatif 

untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi 

atau masalah yang terjadi di sekitar. 

b. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa mempunyai semangat dan 

motivasi yang tinggi untuk diajarkan kepada peserta didiknya. 

c. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa kita selalu mengikuti diklat 

dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. 

d. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa mampu menguasai berbagai 

administrasi kependidikan seperti RPP, Silabus, Kurikulum, KKM. 

2. Faktor Pendukung pada Kompetensi Pedagogik Guru Kelas di MIN 

Bontosunggu Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada kompetensi 

pedagogik guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa peneliti berkesimpulan 

bahwa kompetensi pedagogik guru kelas di madrasah tersebut sudah baik. Maka 

dari itu, peneliti ingin mengetahui faktor pendukung sehingga kompetensi 

pedagogik guru kelas di MIN  Bontosunggu kabupaten Gowa sudah baik.  

Adapun wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan guru mata 

pelajaran bahwa faktor pendukung guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten 

Gowa yaitu: 

Peneliti : “Maaf ibu dari hasil observasi yang saya lakukan disini guru kelasnya 

sudah baik dalam hal kompetensi pedagogik saya mau bertanya ibu 

sebagai kepala sekolah disini apa saja faktor sehingga guru kelas disini 

sudah baik dalam kompetensi pedagogiknya?” 

IN : “ guru kelas disini akrab dengan peserta didiknya yaitu mengetahui 

karakter peserta didik sehingga guru kelas lebih mengenal karakter 

peserta didik di dalam kelas dan lebih memperhatikan peserta didik 



62 
 

 
 

yang tidak aktif di kelas sehingga tidak ada peserta didik yang 

berperilaku menyimpang dan juga kesiapan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan cara memberikan pembelajaran 

dengan metode terbaru dalam pembelajaran.”
12

 

Peneliti : “Sebagai salah satu guru disini saya mau bertanya apa saja faktor 

sehingga guru kelas disini sudah baik dalam hal kompetensi 

pedagogik?”  

SR : “Kemampuan guru disini dalam menguasai materi ajar sangat baik 

sehingga peserta didik memiliki wawasan yang luas”.
13

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung guru 

kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa yaitu: 

a. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

menguasai materi ajar sehingga peserta didik memiliki wawasan yang luas.  

b. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

menguasai metode pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran aktif di 

dalam kelas.  

c. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

mengetahui karakter peserta didik sehingga guru kelas lebih mengenal karakter 

peserta didik di dalam kelas dan lebih memperhatikan peserta didik yang tidak 

aktif di kelas sehingga tidak ada peserta didik yang berperilaku menyimpang.  

d. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu  dalam  kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara memberikan 

pembelajaran dengan metode terbaru dalam pembelajaran. 

 

                                                           
12

 Kepala sekolah, wawancara, MIN Bontosunggu, 31 Oktober 2022. 

 
13

 Suriyani, guru aqidah akhlaq, wawancara, MIN Bontosunggu 31 Oktober 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Gambaran kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru kelas yaitu 

sudah memenuhi indikator kompetensi profesional yaitu: memiliki keterampilan 

mengajar yang baik karena sudah memilih model, strategi dan metode 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran kemudian sudah 

memiliki wawasan yang luas, menguasai media pembelajaran dan penguasaan 

teknologi yang bagus tapi dari beberapa guru kelas yang diwawancara ada 

beberapa guru kelas yang tidak profesional karena belum memiliki sertifikasi 

yaitu guru kelas IIB, IIIC, IVB, IVC dan VC dan beberapa diantaranya sudah 

memiliki sertifikasi. 

2. Gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru kelas yaitu 

bahwa gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang 

terpenuhi dalam indikator ketiga yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik berada pada kelas IVC, VA dan VIC. 

3. Berdasarkan hasil observasi bahwa gambaran kompetensi profesional guru 

kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, hambatan guru 

kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa pada kompetensi profesional yaitu 

ada beberapa guru kelas yang belum tersertifikasi pada kelas IIB, IIIC, IVB dan 

VC data ini didapatkan ketika peneliti wawancara pada guru kelas tersebut. 
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Berdasarkan hasil observasi gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di 

MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, hambatan guru kelas di 

MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa pada kompetensi pedagogik yaitu ada 

beberapa guru kelas yang masih kurang terpenuhi dalam indikator ini kemampuan 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik yaitu rendahnya kemampuan dalam 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

4. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada kompetensi 

profesional guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa peneliti 

berkesimpulan bahwa kompetensi profesional guru kelas di madrasah tersebut 

sudah baik. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui  faktor pendukung sehingga 

kompetensi profesional guru kelas di MIN  Bontosunggu kabupaten Gowa sudah 

baik. Adapun wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

bahwa faktor pendukung guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa yaitu: 

a. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa aktif, kreatif dan 

inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date 

terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. 

b. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa mempunyai semangat 

dan motivasi yang tinggi untuk diajarkan kepada peserta didiknya. 

c. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa kita selalu mengikuti 

diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. 

d. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa mampu menguasai 

berbagai administrasi kependidikan seperti RPP, Silabus, Kurikulum, KKM. 
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Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada kompetensi pedagogik 

guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa peneliti berkesimpulan bahwa 

kompetensi pedagogik guru kelas di madrasah tersebut sudah baik. Jadi, peneliti 

melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan beberapa guru kelas di 

madrasah tersebut. 

Faktor Pendukung Guru Kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa 

dalam Kompetensi Pedagogiknya yaitu: 

a. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

menguasai materi ajar sehingga peserta didik memiliki wawasan yang 

luas.  

b. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

menguasai metode pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran 

aktif di dalam kelas.  

c. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu dalam 

mengetahui karakter peserta didik sehingga guru kelas lebih mengenal 

karakter peserta didik di dalam kelas dan lebih memperhatikan peserta 

didik yang tidak aktif di kelas sehingga tidak ada peserta didik yang 

berperilaku menyimpang.  

d. Guru kelas MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa guru mampu  dalam  

kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

cara memberikan pembelajaran dengan metode terbaru dalam 

pembelajaran. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, terdapat 

implikasi dari kompetensi profesional sebagai berikut: 
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1. Guru kelas perlu mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui 

berbagai cara agar lebih kompeten menjadi guru kelas.  

2. Guru kelas perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang 

kinerjanya seperti mengikuti sem inar, aktif melaksanakan PKB, dan sebagainya. 

Berdasarkan kesimpulan di atas menggambarkan bahwa Gambaran 

kompetensi profesional guru kelas di MIN Bontosunggu Kabupaten Gowa dari 

data hasil observasi yang dilakukan kepada guru kelas yaitu sudah memenuhi 

indikator kompetensi profesional yaitu: memiliki keterampilan mengajar yang 

baik karena sudah memilih model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi pembelajaran kemudian sudah memiliki wawasan yang luas, 

menguasai media pembelajaran dan penguasaan teknologi yang bagus tapi dari 

beberapa guru kelas yang diwawancara ada beberapa guru kelas yang tidak 

profesional karena belum memiliki sertifikasi yaitu guru kelas IIB, IIIC, IVB, IVC 

dan VC dan beberapa diantaranya sudah memiliki sertifikasi. 

Gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa dari data hasil observasi yang dilakukan kepada guru kelas yaitu 

bahwa gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MIN Bontosunggu 

Kabupaten Gowa sudah baik. Namun, ada beberapa guru kelas yang masih kurang 

terpenuhi dalam indikator ketiga yaitu kemampuan melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik berada pada kelas IVC, VA dan VIC. 

C. Saran 

Merujuk pada hasil penelitian ini tentang kompetensi profesional, maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan guru lebih mengedepankan sikap profesional dalam 

melaksanakan tugas sebagai seorang guru. 
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2. Diharapkan guru lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. 

Merujuk pada hasil penelitian ini tentang kompetensi pedagogik, maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Merujuk pada hasil penelitian, diharapkan guru dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan pedagogiknya dalam proses pembelajaran. 

2. Merujuk pada hasil penelitian, diharapkan guru dapat mempertahankan 

hasil yang sudah baik dalam penilaian kinerja guru sambil membenahi diri untuk 

memperbaiki yang masih kurang terpenuhi pada setiap indikator. 

3. Merujuk pada hasil penelitian, diharapkan guru dapat bekerja dengan 

tekun dan selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilannya 

untuk mendukung latar belakang pendidikan. 
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