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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim 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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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti 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: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اََ

 Kasrah I i اَ 

 d}amah U u اَ 

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  ى و
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلََ

 yamu>tu :   يََ وْتَ 

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: 

طْفَاؿَ   <raud}ah al-at}fal : رَوْضَة َالََْْ

لَةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَد يػْنَة َالْفَاض 

 al-h}ikmah :  اَلْْكْمَةَ 

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 : نػ عِّمََ
 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

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

Contoh: 

 ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَل يَ 

 َ  arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرََب 
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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 (-) 

 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزَلَةَ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَ 

 al-bila>du : الَْب لَادَ 

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 : تأََْم ر وْفََ

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ م رْتَ 

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 
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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>hب اَلله di>nulla>hد يْن َاللهَ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َْرَحَْْة َ الله ه مَْفِ  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: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

No.   = Nomor 

SM   = Sebelum Masehi 

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

QS …/…:  = Qur‟an Surah al-Mujadilah/58 : 11 

QS …/…:   = Qur‟an Surah al- Zumar/39:9 

MI   = Madrasah Ibtidaiyah 

UU  =  Undang-undang 

RI  = Republik Indonesia 

 

 

 

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

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

Nama  : Hardyanah Rajab 

NIM  : 208001160258 

Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Judul :Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Kelas   

di MI Ash-Shalihin Sungguminasa  

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang 1) Kompetensi 

profesional guru kelas berdasarkan penilaian kinerja guru di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa, 2) Kompetensi pedagogik guru kelas berdasarkan penilaian 

kinerja guru di MI Ash-Shalihin, 3) Hambatan dalam melaksanakan kompetensi 

profesional dan pedagogik guru di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di MI Ash-Shalihin Sungguminasa dengan 

subjek penelitiannya guru kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman 

observasi, pedoman wawancara dan rekaman. Teknik analisis datanya, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yaitu 

observation (ketekunan pengamatan) dan Triangulasi tehnik, waktu, sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan bahwa kompetensi 

profesional guru kelas MI Ash-Shalihin Sungguminasa sudah sesuai dengan 

indikator yaitu, memiliki wawasan yang luas, menguasai media pembelajaran, 

menguasai materi pembelajaran, dan memiliki keterampilan mengajar yang baik. 

Kompetensi pedagogik guru kelas sudah memenuhi indikator yaitu, menguasai 

karakter peserta didik, kemampuan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil 

belajar. Terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kompetensi 

professional yaitu kurangya kemampuan guru dalam menguasai media 

pembelajaran sedangkan faktor yang menjadi penghambat pedagogik yaitu guru 

belum mampu menguasai  karakteristik peserta didik dan kurang mampu dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran.  

 Implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu adanya peningkatan kompetensi 

profesional dan pedagogik guru di MI Ash-Shalihin Sungguminasa, terutama pada 

aspek penyajian atau kejelasan materi dan pengelolaan kelas guru harus lebih 

kreatif lagi dalam menciptakan suasana atau variasi pembelajaran dan proses 

kegiatan belajar mengajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

 Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
1
 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 pendidik. 
2
 

 Pendidikan juga merupakan proses pemartabatan manusia menuju puncak 

optimasi potesi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan 

adalah proses membimbing, meneliti, dan memandu manusia agar terhindar atau 

keluar dari kebodohan dan pembodohan.
3
  

 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa:  

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

4
 

Berdasarkan UU tersebut, pendidikan sebagai salah satu sektor dijadikan 

andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan 

                                                           

 1Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 

1. 

 2Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, h. 6. 

 3Sudarwan Danin, Pengantar Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2. 

 4Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, h. 4. 
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kualitas mengajar sehingga menciptakan prestasi belajar baik bagi hidup manusia 

Indonesia, dimana iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sumber 

motivasi kehidupan segala bidang.
5
 

Paradigma pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran juga tidak lepas dari 

tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri yaitu penyerahan diri secara ikhlas 

kepada pencipta yang terarah untuk tercapainya kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat. Di samping itu, penjelasan Allah juga telah menegaskan dalam 

Surah al-Zumar (39:9) tentang perbedaan antara orang yang berilmu dan orang 

yang tidak berilmu juga telah ditegaskan oleh Allah swt. Sesuai dengan firman-

nya dalam QS al- Zumar/39:9 sebagai berikut: 

 …                                  

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran.

6
 

Ayat di jelas menunjukka bahwa Allah memberikan perhargaan yang 

cukup tinggi terhadap orang yang berakal, berpikiran dan berilmu pengetahuan. 

Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mereka mampu membedakan antara hal 

yang baik dan buruk, dan menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-

hari serta mampu membentuk pribadi dan watak yang lebih baik dengan 

menggunakan akal, pikiran, dan ilmu yang diperoleh. 

Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan empiris karena objeknya 

adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman manusia. Ilmu 

pendidikan juga merupakan ilmu pengetahuan rohani karena situasi pendidikan 

                                                           

 5Faud Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 4.   

 
6
Kemedepartemen Agama RI, Al-Quran, Terjemahnnya dan Tajwid (Bandung: Sygma, 

2014), h. 459. 
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berdasarkan atas tujuan hidup manusia tidak membiarkan anak kepada keadaan 

alamnya saja, tetapi memandangnya sebagai makhluk susila dan membawanya ke 

arah manusia susila yang berbudaya. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan 

normatif karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan tidak baik untuk 

menuju kemanusiaan yang baik.
7
 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru, standar kompetensi guru dikembangkan ke dalam empat kompetensi yaitu: 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.
8
 

 UU RI No. 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (1) menyatakan: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada 
Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah.

9
 

 Adapun kata pendidikan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 bab 1  pasal 1 

ayat (6) dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, 

fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan.
10

 Undang-undang tersebut juga menjadi 

gambaran bahwa pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan profesional dalam 

kehidupan. Setidaknya undang-undang ini menjadi langkah awal dalam menata 

dan meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan.  

                                                           

 7Syafril dan Zelhendari Zen, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Padang: Kencana, 2017), h. 

38. 

8Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 51.  

9
Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan  (Yogyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2020), h. 12. 

 
10

Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru 

(Makassar: Alauddin University, 2013), h. 9. 
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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 kependudukannya 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. 
11

 

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 yang perlu mendapatkan perhatian.
12

 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 

                                                           

 11Sadirman, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), h. 125. 

 12Ondi Saondi dan  Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung:  PT Refika 

Aditama, 2015), h. 18.  
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seseorang untuk secara efektif melakukan pekerjaan atau fungsi yang diberikan 

sesuai dengan standar yang diharapkan.
13

 

Tetapi sekarang ini banyak kita jumpai guru yang hanya mengajar tetapi 

tidak mendidik, banyak guru di dalam kelas hanya mengajar saja  tidak peduli 

dengan cara menyesuaikan perencanaan pembelajaran, membuat media, 

menggunakan media, memakai metode, memberikan evaluasi, dan ada juga guru 

yang hanya menggunakan metode ceramah saja serta memberikan tugas saja 

kepada peserta didik setiap hari, jadi suatu pembelajaran menjadi monoton.  

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi 

(pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan 

kuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.  Kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru 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.

14
 

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu 

kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan.
15

 

 Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

                                                           

13Muhammad Yaumi, Model Perbaikan Kinerja Guru dalam Pembelajaran (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 38. 

 14Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 

49. 

 
15

Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan, h. 34.   
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menyeluruh. Ada 4 kompetensi inti guru, yaitu: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik; 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; 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; kompetensi profesional, merupakan 

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
16

 

 Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru dalam menghadapi 

dan mendidik peserta didik di dalam proses pembelajaran di kelas adalah 

kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, guru harus mempelajari dan 

memiliki kompetensi ini baik dari teori maupun praktik, dikarenakan adanya 

kompetensi ini dalam proses pembelajaran akan memiliki perkembangan yang 

sangat pesat.   

Makhluk paedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan membawa 

potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah manusia. Dialah 

yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi 

khalifah di bumi, penduduk dan pengembagan kebudayaan.
17

 

                                                           

 16Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan, h. 37-38.   

 17Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 16. 
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Hasil penelitian yang ditemukan oleh Nursamsi dengan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kompetensi Profesional Guru Matematika Berdasarkan 

Penilaian Kinerja Guru di SMPN Se-Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. 

Nursamsi menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru matematika di 

SMPN se-Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto secara umum baik.
18

 

 Berdasarkan observasi mengenai kompetensi profesional dan pedagogik 

guru kelas MI Ash-Shalihin Sungguminasa alasan peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dikarenakan kompetensi profesional dan pedagogik yang 

dimiliki guru MI tersebut sudah dilakukan dari mulai memahami karakteristik 

peserta didik, mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan potensi peserta 

didik, mengembangkan kurikulum, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi.  

 Dilihat dari pendidikan guru MI tersebut rata-rata lulusan dari S1, ada 

yang sudah PNS dan ada juga yang masih honorer kemudian dari semua guru 

tersebut, tidak berasal dari pendidikan madrasah tetapi ada yang dari lulusan 

jurusan lain.  

 Pemahaman seorang guru dalam menghadapi peserta didiknya yaitu 

dengan cara guru menerima masukan dari peserta didik serta memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, 

misalnya jika ada murid yang kurang paham dengan materi yang disampaikan lalu 

guru tersebut merespons dengan mengulang kembali atau memberikan penjelasan 

lagi dengan materi yang belum dipahami.  

                                                           

 18Nursamsi,  “Analisis Kompetensi Profesional Guru Matematika Berdasarkan Penilaian 

Kinerja Guru di SMPN Se-kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Skripsi (Makassar:  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 52. 
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Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru 

Kelas MI Ash-Shalihin Sungguminasa”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian pada skripsi ini adalah kompetensi profesional dan 

pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. . 

2. Deskripsi Fokus 

a. Kompetensi profesional guru kelas yaitu memiliki wawasan yang luas, 

menguasai media pembelajaran, menguasai materi pembelajaran dan memiliki 

keterampilan mengajar yang baik. 

b. Kompetensi pedagogik guru kelas yaitu menguasai karakter peserta didik, 

kemampuan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran dan mampu mengevaluasi hasil belajar. 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru kelas di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa? 

2. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru kelas di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa? 

3. Apa saja hambatan kompetensi profesional dan pedagogik guru di MI 

Ash-Shalihin Sungguminasa?  
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D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh, penulis terhadap 

beberapa peneliti yang terkait dengan penelitian ini: 

1. Nursamsi, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi 

Profesional Guru Matematika Berdasarkan Penilaian Kinerja Guru di 

SMPN Se-Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  kompetensi profesional guru  Matematika di 

SMPN se-kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto secara umumnya 

baik.
19

 Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada kompetensi 

profesional guru dan perbedaannya ialah pada penelitian Nursamsi yang ia 

teliti adalah penilaian kinerja guru di SMPN Binamu yang sifat 

penelitiannya kuantitatif sedangkan si peneliti akan meneliti tentang 

kompetensi pedagogik guru di MI Ash-Shalihin yang sifat penelitiannya 

kualitatif. 

2. Muhammad Ikhsan, melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

V MIN Nagekeo”. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil 

pengetahuan kompetensi profesional guru kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Nagekeo berada pada posisi sedang, yaitu 64%, sedangkan hasil 

penelitian hasil belajar peserta didik kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Nagekeo berada pada posisi sedang yaitu 52%.Dari hasil 

perhitungan diperoleh (thitung) = 13,372 sementara (ttabel) = 1,67 untuk taraf 

signifikansi 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat 

                                                           

 19Nursamsi,  “Analisis Kompetensi Profesional Guru Matematika Berdasarkan Penilaian 

Kinerja Guru di SMPN Se-kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Skripsi (Makassar:  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 52. 
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disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh 

kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar peserta didik kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nagekeo Kabupaten Nagekeo Provinsi 

Nusa Tenggara timur.
20

 

3. M. Abdul Halim, melakukan peneliti dengan berjudul “Analisis 

Kompetensi Pedagogik Guru di SD Negeri 2 Margomulyo”. Kompetensi 

pedagogik dalam kategori cukup baik yakni kompetensi menguasai 

karakteristik peserta didik dan kompetensi pengembangan kurikulum. 

Kompetensi pedagogik dalam kategori kurang baik yakni kompetensi 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 

kompetensi kegiatan pembelajaran yang mendidik, kompetensi 

pengembangan potensi peserta didik, kompetensi komunikasi dengan 

peserta didik serta kompetensi penilaian dan evaluasi. Adapun persamaan 

pada penelitian ini yaitu terletak pada kompetensi pedagogik guru dan 

perbedaannya ialah pada penelitian M. Abdul Hamid ia meneliti tentang 

Analisis Kompetensi Pedagogik Guru di SD Negeri 2 Margomulyo yang 

sifat penelitiannya kualitatif sedangkan si peneliti ingin meneliti tentang 

kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

yang sifat penelitiannya kualitatif.
21

 

4. Wahyuddin, melakukan peneliti dengan berjudul “Komitmen Profesi dan 

pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional Guru di Kota Makassar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesinalisme guru Madrasah 

                                                           
 

20
Muhammad Ikhsan, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas V MIN Nagekeo” Jurnal (Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2022), h. 1. 

 21M. Abdul Hamid, “Analisis Kompetensi Pedagogik  Guru di SD Negeri 2 Margomulyo” 

Skripsi, http://repository.radeninta.ac.id/view/year/2019.default.html (Diakses 11 Februari 2020).  

h. 82. 

http://repository.radeninta.ac.id/view/year/2019.default.html
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Tsanawiyah dalam hal: komitmen profesi guru Madrasah Tsanawiyahdi 

Kota Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang, kompetensi 

profesional guru Madrasah Tsanawiyah di Kota Makassar pada umumnya 

berada pada kategori sedang, dan terdapat pengaruh posesif komitmen 

profesi terhadap kompetensi profesional guru.
22

 

5. Dzul Iqram, melakukan peneliti dengan berjudul “Analisis Kompetensi 

Pedagogik Guru Matematika Berdasarkan Penilaian Kinerja Guru di 

SMPN Se-kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Kompetensi 

pedagogik guru pada kompetensi pertama yaitu mengenal karakteristik 

peserta didik terdiri atas 6 indikator dengan nilai rata-rata 85,42. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru matematika di SMPN se-

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada kompetensi pertama sudah 

termasuk dalam kategori baik. Namun, masih ada satu indikator yang 

masih terpenuhi sebagian oleh seluruh guru matematika di SMPN se-

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yaitu pada indikator ke 4 yaitu 

mengetahui penyebab peserta didik melakukan perilaku yang tidak 

diinginkan saat proses pembelajaran untuk mencegah agar perilaku 

tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.
23

 Adapun persamaan pada 

penelitian ini yaitu terletak pada kompetensi pedagogik guru dan 

perbedaannya ialah pada penelitian Dzul Iqram ia meneliti tentang 

kompetensi pedagogik guru matematika  berdasarkan penilaian kinerja 

guru di SMP se-kecamatan Binamu yang sifat penelitiaannya kuantitatif 

                                                           
 

22
Wahyuddin, “Komitmen Profesi dan pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional 

Guru di Kota Makassar” Jurnal (Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2016), h. 1. 

 23Dzul Iqram,  “Analisis Kompetensi Pedagogik  Guru Matematika Berdasarkan Penilaian 

Kinerja Guru di SMPN Se-kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto” Skripsi (Makassar:  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 89. 
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sedangkan si peneliti ingin meneliti bagaimana kompetensi profesional 

dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin yang sifat penelitiannya 

kualitatif. 

6. Muhammad Afiff Galang Ristyantoro, melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Mahasiswa 

Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang dalam Implementasi Kurikulum”. 

Hasil penelitian bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan 

Ekonomi yang melakukan praktek Pengalaman Lapangan di SMA dan 

SMK Negeri se-Kota Semarang sudah memenuhi atau mencapai 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional karena sudah mampu 

memahami secara keseluruhan aspek-aspek kedua kompetensi tersebut.
24

 

Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada kompetensi pedagogik 

dan profesional guru dan perbedaan pada penelitian Muhammad Afiff dan 

peneliti pada penelitian Muhammad Afiff Galang Ristyantoro ia meneliti 

tentang kompetensi profesional dan pedagogik mahasiswa praktek 

pengalaman lapangan sedangkan si peneliti meneliti tentang kompetensi 

profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin. 

7. Sutrisnayanti Akmal, melakukan peneliti dengan berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V MIN 

Kabupaten Jeneponto”.  Hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran 

terhadap hasil pihak yang berkompeten demi hasil belajar peserta didik 

yaitu: 1) Mengoptimalkan kompetensi keprofesionalan guru, 2) 

                                                           

 24
Muhammad Afiff Galang Ristyantoro, “Analisis Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Profesional Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dalam Implementasi Kurikulum” Skripsi (Diakses 

11 Februari 2020). h. 76.  
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Hendaknya pimpinan memberikan evaluasi yang berkesinanbungan 

tentang kompetensi terutama profesinalisme guru, agar lembaga pendidik 

yang dipimpinnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan 

internal maupun eksernal, 3) Disarankan adanya penelitian lanjutan 

dengan jumlah sampel yang lebih besar lagi tentang pengaruh kompetensi 

guru (tidak hanya kompetensi profesional guru) terhadap hasil belajar 

peserta didik, serta faktor-faktor lain yang menunjang hasil belajar peserta 

didik yang lebih baik.
25

  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa. 

b. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa. 

c. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan kompetensi profesional dan 

pedagogik guru di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
 

25
Sutrisnayanti Akmal, Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas V MIN Kabupaten Jeneponto. Jurnal (Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2021), h. 1. 
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a. Secara 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 Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kompetensi 

profesional dan pedagogik bagi guru kelas. 

2) Bagi Pendidik 

Sebagai bahan pertimbangan guru dalam proses pembelajaran agar dapat 

memiliki sikap profesional yang baik serta kemampuan pedagogik yang dapat 

membantu peserta didik dalam menghadapi mata pelajaran.   

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang relevan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Profesional 

1. Pengertian Kompetensi Profesioanal  

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan 

kekuasaan untuk memutuskan atau kemampuan menguasai gramatika secara 

abstrak. Menurut Charles dalam Dahlan yaitu perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan dengan kondisi yang diharapkan. Pernyataan 

ini juga dipaparkan Gronchi dan Hager yang mendefinisikan kompetensi sebagai 

kombinasi kompleks pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang 

ditujukan oleh guru dalam konteks kinerja tugas.
1
 

 Pendapat yang dikemukakan Rusman menyatakan bahwa kompetensi 

merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, kompetensi dapat 

dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.
2
 Sejalan dengan Wina Sanjaya 

dalam bukunya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

mengatakan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, bukan hanya 

mengetahui tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang 

tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.
3
 

                                                           

 
1
M. Dahlan R dan Muhtarom, Menjadi Guru yang Bening Hati: Strategi Mengelola di 

Abad Modern  (Yogyakarta: Depublish, 2016), h. 24. 

 2Rusman, Model-Model Pembelajaran  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 70. 

 3Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  (Jakarta: 

Kencana, 2013), h. 70. 
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Kemampuan (kompetensi) adalah total dari semua keahlian yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah 

kemampuan sebenarnya memiliki banyak makna yakni keadaan berwenang atau 

memenuhi syarat tertentu menurut ketentuan hukum.
4
 

Kompetensi pada dasarnya diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan 

seorang pendidik. Meminjam penjelasan dari McLeod yang mendefinisikan 

kompetensi sebagai sebuah perilaku yang rasional untuk mencapai sebuah tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
5
  

            Dalam UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang  kompetensi menyebutkan 

bahwa:  

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 
menjalani tugas keprofesionalannya.

6
 

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 karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.
7
 

Profesional berasal dari kata sifat yang berarti orang yang mempunyai 

keahlian seperti guru, dokter, hakim, pengacara, dan sebagainya. Dengan kata lain 

pekerjaan yang bersifat profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat 

                                                           

4Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

110. 

5Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru Di Era Global (Jakarta: Esesnsi, 2013), h. 21. 

6UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

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

(Makassar: Alauddin University, 2013), h. 34. 
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dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan 

yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.
8
 

Rusman menjelaskan profesional adalah seorang yang mempunyai 

keahlian, pekerjaan yang bersifat profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat 

dilakukan oleh mereka yang disiapkan.
 9

  Tilaar dalam Rusman juga menjelaskan 

bahwa seorang profesional adalah seorang yang menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan profesinya. Karena orang yang profesional adalah seorang yang 

menjalankan tugas penuh tanggung jawab tidak amatiran. 

Keberadaan kemajuan globalisasi memberikan efek dengan keberadaan 

profesionalitas dalam segala bentuk pekerjaan, profesi adalah sebuah pengertian 

yang diimpor dari dunia barat bersama dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni. Profesi dalam dunia pendidikan adalah suatu bentuk pendidikan tinggi yang 

menyiapkan sumber daya manusia dalam lingkup keahlian dan pekerjaan 

profesional. 

Kompetensi profesional adalah kompetensi penguasaan substansi materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional berkaitan 

dengan bidang studi, menurut Slamet PH terdiri dari sub-kompetensi. 

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 menguasai materi 

ajar,  

                                                           

8Buchari Alma, Guru Profesional; Menguasai Metode dan Terampil Mengajar  

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 126. 

9Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

RajaGrafindo, 2016), h. 70. 
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d. Memahami hubungan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peranan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru yang 

digugu dan ditiru adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektualitas, 

kepandaian, keahlian berkomunikasi, kebijakasanaan dan kesabaran tinggi. 
10

   

Kompetensi profesional yakni kompetensi atau kemampuan yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini 

merupakan kinerja yang ditampilkan. Oleh karena itu, tingkat keprofesionalan 

seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini di antaranya:  

a. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan 

tujuan pendidikan yang harus dicapai, baik tujuan institusional, tujuan 

kurikuler, dan tujuan pembelajaran; 

b. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang 

tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar dan lain 

sebagainya; 

c. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi 

yang diajarkannya; 

d. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajaran; 

e. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber 

belajar; 

f. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran;  

g. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran;  

h. Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham 

akan administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan; 

                                                           

 10Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru, h. 41. 
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i. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk 

meningkatkan kinerja.
11

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam  menguasai 

materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka 

membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan.
12

 Adapun 

pandangan para ahli mengenai kompetensi profesional. 

Adapun kompetensi profesional menurut Cooper ada 4 kompenen, yaitu : 

a. Mempunyai pengetahuan dan menguasai dan tingkah laku manusia,  

b.  Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang di bidangnya, 

c.  Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, teman sejawat, dan bidang 

studi yang dibinanya,  

d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.
13

 

Kompetensi profesional yaitu kemampuan 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.
14

  

                                                           

11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana,  2013), h. 18-19. 

12Ondi Saondi dan  Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung:  PT Refika 

Aditama, 2015), h. 57. 

13Buchari Alma, Guru Profesional (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 135. 

14Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 56. 
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 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.
15

  

2. Peranan Kompetensi Profesional 

Adapun guru profesional menurut Suyanto dan Asep Jihad dalam bukunya 

Menjadi Guru Profesional, guru dituntut untuk memiliki 3 (tiga) kemampuan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan Kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, 

dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. 

b. Kemampuan Afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga 

perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh 

siswanya. 

c. Kemampuan Psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam 

kehidupan sehari-hari.
16

  

 Selain memiliki ketiga kemampuan tersebut, guru profesional juga perlu 

melakukan pembelajaran dikelas secara efektif. Ciri-cicri guru efektif terdapat 

beberapa kelompok yaitu: 

a. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar dikelas, 

b. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, 

c. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan 

penguatan, dan 

d. Memiliki kemampuan yang terkait peningkatan diri.
17

 

                                                           

 15
Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan profesionaisme Guru, h. 57-58. 

16Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 6.    
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3. Indikator Kompetensi Profesional 

Adapun  indikator kompetensi profesional yaitu: 

a. Memiliki wawasan yang luas 

Seorang guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus menerus sehingga 

pengetahuan yang dimilikinya senantiasa mengikuti perkembangan zaman. 

Menguasai kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penggunaan 

lulusan dan masukan para pakar. Saat ini di semua satuan tingkat pendidikan 

menerapkan KBK/KTSP, sehingga dalam implementasi KBK guru memosisikan 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

b. Menguasai media pembelajaran 

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, 

pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun 

modern. Saat ini dinas pendidikan kota/kabupaten telah mewajibkan guru 

tersertifikasi memiliki laptop guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Penguasaan teknologi  

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya 

menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman 

materi yang diajarkan. Jaringan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 

instansi yang terkait lainnya. 

d. Menjadi teladan yang baik  

Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Untuk 

memperoleh jawaban tentang ciri-ciri ideal seorang guru yang dapat dijadikan 

teladan oleh peserta didik, tidak harus melakukan pendekatan terhadap peserta 

didiknya 

                                                                                                                                                                
 

17
Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesiona, h. 6-7. 
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e. Memiliki keterampilan mengajar yang baik  

 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 karakteristik kompetensi dasar dan karakteristik peserta didiknya.  

f. Memiliki kepribadian yang baik  

Jika seorang pendidik mempunyai karakter seperti di atas, akan disenangi 

oleh peserta didik dengan sendirinya akan disenangi ilmu yang diajarkannya juga. 

Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi pembelajaran karena watak 

gurunya keras, kasar, dan cara mengajar guru yang sulit. Di sisi lain pun siswa 

menyukai dan tertarik untuk mempelajari suatu ilmu atau mata pelajaran karena 

cara perlakuan yang baik, kelembutan, keteladanannya yang indah dari gurunya.
18

 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan subtansi keilmuan serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi memiliki 

indikator sebagai berikut: 

a. Menguasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal ini berarti 

guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; 

memahami struktu, konsep dan metode keilmuan yang menaugi sedangkan 

dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antarmata-pelajaran terkait 

dan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar-mengajar.  

                                                           
18

http://rohmiganksal.blogspot.com/2013/03/7-indikator-guru-profesional.html?m=1 

(diakses 29 Februari 2020) 
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b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru 

harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.
19

 

4. Aspek- aspek Kompetensi Profesional 

Dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin, secara konseptual, untuk 

kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Johnson 

mencakup tiga aspek, yaitu: 

a. Kemampuan profesional mencakup: 

1) Penggunaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang 

 harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang 

 diajarkannya itu. 

2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan, 

 keguruan dan pembelajaran siswa. 

3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. 

b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada 

 tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai 

 guru. 

c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup: 

1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru 

dan  terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. 

2) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan 

bagi para siswanya.
20

 

                                                           
 19

Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

Dan Kualitas Guru Di Era Global (Jakarta: Esesnsi, 2013), h. 43. 
20Martinis Yamin, Profesional Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2007), h. 89. 
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Dalam proses pembelajaran guru mampu melaksanakan tugas mengajar 

dengan baik dan guru harus memiliki kemampuan profesional yaitu terpenuhinya 

10 kompetensi guru melipti: 

a. Menguasai bahan, meliputi: 

1) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, 

2) Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi, 

b. Mengelola program belajar mengajar, meliputi: 

1) Merumuskan tujuan instruksional, 

2) Melaksanakan program belajar mengajar, 

3) Mengenal kemampuan anak didik, 

c. Menggunakan media atau sumber, meliputi: 

1) Mengenal, memilih dan menggunakan media, 

2) Membuat alat bantu pelajaran sederhana, 

3) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, 

d. Menguasai landasan-landasan pendidikan. 

e. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar. 

f. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran. 

g. Mengenal fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan: 

1) Mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan penuluhan, 

2) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan penyuluhan, 

h. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

i. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan pengajaran. 
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B. Kompetensi Pedagogik 

1. Pengertian Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, 

kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.
21

 Menurut 

Sanjaya dalam bukunya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan mengatakan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu, 

bukan hanya mengetahui tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang 

tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.
22

 

Kompetensi-kompetensi yang ditetapkan untuk dimiliki setiap guru 

sebagai penyandang jabatan profesional menjadi program unggulan yang 

dikembangkan LPTK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah 

serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non 

kependidikan.
23

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

                                                           

 21Rusman, Model-model Pembelajaran, h. 70. 

 22Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 70. 

 
23

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

Intaran, 2020), h. 39.   
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pengembangan  peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
24

 

Sebelum UU 14/2005 dan PP 19/2005 diterbitkan, ada sepuluh dasar guru 

yang telah dikembangkan melalui kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK). Kesepuluh kompetensi itu kemudian dijabarkan melalui 

berbagai pengalaman belajar. Adapun sepuluh kemampuan dasar guru itu yaitu:  

a. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan. 

b. Kemampuan mengelola program belajar mengajar. 

c. Kemampuan mengelola kelas. 

d. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar.  

e. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan. 

f. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 

g. Kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk kependidikan 

pengajaran. 

h. Kemampuan mengenai fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan. 

i. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan  

j. kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.
25

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran. 

Dan untuk mengetahui lebih dalam dapat disimak penjelasan Slamet PH yang 

mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari Sub-Kompetensi, yaitu:  

                                                           

24Ondi Saodi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, h. 57. 

 25Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 31. 
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1) Berkonstribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diajarkan. 

2) Mengembangkan silabus mata plajaran berdasarkan standar kompetensi 

(SK) dan kompetensi dasar (KD). 

3) Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 

silabus yang telah dikembangkan. 

4) Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, inovatif, 

eksperimentatif, efektif dan menyenangkan). 

5) Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik. 

6) Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, 

kepribadian, bakat, dan karir; dan  

7) Mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
26

 

 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 peserta didik. 
27

 

 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; 

                                                           

 26Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru, h. 37. 

 27Rusman, Model-model Pembelajaran, h. 54. 
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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 tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran pendidikan agama.
28

  

2. 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. 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 kurikulum silabus  

d. Perencanaan pembelajaran
29

 

                                                           

 28Chaeruddin B dan Hamka Ilyas, Etika dan Pengembangan Profesionalitas Guru, h. 50-

51. 
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 Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran.  

 

3. Indikator Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik guru yang berkaitan dengan menguasai setiap 

karakteristik peserta didik adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

setiap guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kesiapan serta latar belakang dari masing-masing peserta didik.  

Menurut Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

dan Kompetensi Guru, kompetensi pedagogik guru yang berkaitan dengan 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Aspek ini mencakup:  

a) Memahami prinsip-prinsip perencangan pembelajaran yang mendidik. 

b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 

c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan 

dalam kelas, labolatorium, maupun lapangan. 

d) Melaksanakan pembelajran yang mendidik di kelas, labolatorium, dan di 

lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

e) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara utuh. 

f) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang berkembang.
30

  

                                                                                                                                                                
 29

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang 

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

30Permendiknas no. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 
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Menurut Trianto kompetensi guru adalah kecakapan, kemampuan, dan 

keterampilan yang dimiliki oleh seseorang guru yang bertugas mendidik siswa 

agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari 

pendidikan.
31

 Menurut Mulyasa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan 

guru dalam pengelolaan peserta didik saat berlangsung pembelajaran.
32

 

Kompetensi pedagogik guru adalah prioritas guru untuk selalu meningkatkan 

kemampuan melaksanakan tugas guru, yakni proses belajar mengajar yang baik.
33

 

Menurut Sagala bahwa, indikator kompetensi pedagogik guru adalah: (1) 

berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) merencanakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP); (4) merancang manajemen pembelajaran dan 

manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran pro-perubahan (aktif, kreatif, 

inovatif, efektif, dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta didik secara 

otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya pelajaran, 

kepribadian, bakat, minat, dan karir, dan; (8) mengembangkan profesionalisme 

sebagai guru.
34

 Kompetensi pedagogik harus memiliki indikator: peka terhadap 

perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru 

harus memiliki dan menguasai bidang ilmu, antara lain :memiliki pengetahuan 

                                                           

31Trianto dkk, Tinjauan Yudidis Hak serta Kewajiban Pendidikan Menurut UU Guru dan 

Dosen (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 63. 

32E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2013), h. 56. 

33Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 24. 

34Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pembelajaran. h. 32. 
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yang luas, menguasai berbagai jenis bahan ajar, menguasai teori dan praktik 

kependidikan, menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
35

 

Sementara menurut Mardianto menyatakan bahwa indikator kompetensi 

pedagogik guru adalah (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (2) 

pemahaman terhadap peserta didik (3) pengembangan kurikulum/silabus (4) 

perancangan pembelajaran (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran (7) evaluasi proses dan hasil 

belajar (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
36

 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman 

guru terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisakan berbagai potensi yang 

dimilikinya.setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial yaitu: a) 

memahami siswa secara mendalam, b) merancang pembelajaran, c) melaksanakan 

pembelajaran, d) melaksanakan dan merancang evaluasi pembelajaran.
37

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: 

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

a) Mamahami karakteristik perkembangan karakteristik perkembangan 

peserta didik, seperi memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai 

dengan usiannya. 

                                                           
35Momon Sudarma, Mengembangan Keterampilan Berfikir Kreatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 13 
36Mardianto dkk, Metode Pengajaran Tematik (Medan: Perdana Publishing, 2012). h. 67. 

 
37

Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

Dan Kualitas Guru Di Era Globalh. h. 41. 
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b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, 

seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali 

tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. 

c) 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: 

a) 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 dapat digunakan untuk memotivasi peserta 

didik. 

b) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti 

mampu menjabarkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta 

mampu menyusun bahan pembelajaran secara sistematis. 

c) Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana 

yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi. 

d) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan cara 

pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

e) Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar. 

c. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan ideologis, 

dengan indikator antara lain: 

a) Mampu membuka pelajaran,  

b) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar,  



33 

 

 

c) Mampu berkomunikasi dengan siswa,  

d) Mampu mengorganisasikan kelas menggunakan waktu dengan baik. 

e) Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pelajaran. 

f) Mampu menutup pelajaran,  

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

a) Mampu merencanakan dan melaksanakan penilaian,  

b) Mampu menganalisis hasil penilaian,  

c) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran  selanjutnya. 

e. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain: 

a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, 

seperti  menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan 

kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi 

akademik peserta didik. 

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-

akademik .
38

 

4. Aspek-aspek Kompetensi Pedagogik  

 Aspek-aspek kompetensi pedagogik yaitu: 

1) Menguasai karakteristik peserta didik 

 Mengenali bagaimana karakteristik peserta didik adalah langkah awal 

seorang guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Diawali dengan mengenal 

kemudian seorang guru dituntut untuk memahami bagaimana karakteristik peserta 

                                                           
38Bambang Subiakto dan Helmi Akmal, Profesi Keguruan (Banjarmasin: Program Studi 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, 2020), h. 55-56. 
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didiknya, penyampaian materi akan lebih lancar. Ketika seorang guru berhasil 

menguasaikarakteristik para peserta didiknya, guru tersebut akan mampu 

menguasai kelas dengan baik. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik 

3) Aspek kedua setelah menguasai kelas adalah menguasai teori belajar dan 

prinsip pembelajaran yang mendidik. Perbedaan seorang guru dengan profesi 

lain adalah bahwa seorang guru tidak hanya dituntut untuk dapat 

mengajarkan materi tersebut kepada orang lain. 

4) Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran berguna untuk menyusun 

strategi penyampaian materi kepada peserta didik Serta metode apa yang 

digunakan. 

5) Pengembangan kurikulum 

 Seorang guru 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, guru akan lebih mengerti kebutuhan peserta 

didik yang akan membantu dalam penyusunan silabus dan RPP. 

6) Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

 Seorang guru diharapkan bisa menerapkan teori pembelajaran yang telah 

dikuasai di dalam kelas sehingga menciptakan atmosfir pembelajaran yang tidak 

hanya efektif tetapi juga mendidik. 

7) Pengembangan potensi peserta didik 

 Dalam kompetensi pedagogik, seorang guru 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.  
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8) Komunikasi dengan peserta didik. 

 Aspek komunikasi dengan peserta didik ini adalah mutlak harus dimiliki 

oleh seorang guru 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. 

9) Penilaian dan evaluasi  

 Tahap akhir dari sebuah proses belajar mengajar adalah proses penilaian 

dan evaluasi. Guru diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didiknya. Setelah dilakukan penilaian kemuadian seorang guru melakukan 

evaluasi, apakah kegiatan belajar mengajar sudah terlaksana dengan baik, apakah 

sudah sesuai dengan silabus dan RPP, apakah kemampuan mahasiswanya sudah 

sesuai dengan target dan lain-lain.
39

 

C. Guru Kelas 

1. Pengertian Guru Kelas  

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 

pendidikan menengah.
40

 Selanjutnya dijelaskan bahwa guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

                                                           
39 Buchari Alma, Guru Profesional; Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, h. 140-

141. 

40Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3. 
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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 individu  maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun 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.
41

 Yaitu untuk mendidik, membimbing, melatih peserta didik, dan 

keterampilan yang biasanya disebut dengan kompetensi.  

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.
42

 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 terebentuk 

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

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

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning manager), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. 

 Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas tergantung pada 

banyak faktor, antara lain adalah guru, hubungan pribadi antara siswa di dalam 

kelas serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Tujuan umum pengelolaan 

                                                           

 41Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfbeta, 2013), h. 21. 

42http://mellyhandayanicyrus-wordpress-com (diakses 29 februari 2020).  

http://mellyhandayanicyrus-wordpress-com/
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kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-

macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan 

tujuan khusunya ialah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan 

alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja 

dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

Sebagai manager guru bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya 

agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan proses-proses 

intelektual dan sosial di dalam kelasnya. Dengan demikian, guru tidak hanya 

memungkinkan siswa belajar, tetapi juga mengembangkan kebiasaan bekerja dan 

belajar secara efektif di kalangan siswa. Tanggung jawab yang lain sebagai 

manager yang penting bagi guru ialah membimbing pengalaman-pengalaman 

siswa sehari-hari ke arah self directerd behavior.
43

 

 Dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki arti dan peranan  yang sangat 

penting. Hal ini disebabkaan ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah 

pendidikan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan menghormati orang-

orang yang berilmu pengetahuan dan berprofesi sebagai guru atau pendidik. Islam 

mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari seorang Islam 

lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik.
44

 

  

 

 

 

 

                                                           

 43Sofyan Sauri, Membangun  Karakter Bangsa Melalui Pembinaan Profesionalisme Guru 

Berbasis Pendidikan Nilai (Surabaya: Cendekia, 2010), h. 4.   
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Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2020), h. 99. 
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 Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Mujadilah/58: 11 

                      

                       

                

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 
dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.

45
 

 Ayat di atas menerangkan keutamaan orang-orang yang berlapang-lapang 

dalam majelis. Bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. Ayat ini 

menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu 

akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, sehingga tingginya derajat itu akan 

didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat.   

2. 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, 

kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Dalam hubungannya dengan pengadminis-

trasian seorang guru kelas dapat berperan sebagai berikut: 

1) Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian dalam kegiatan pendidikan.  
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Kementerian Agama RI, Aqsha Al-Quran dan Terjemahnnya (Bandung: PT Sygma 
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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.
46

  

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.
47

 

Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya, hujan dan 

panas bukanlah menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah 
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Sumiati, Peranan Guru Kelas dalam meningkatkan Moivasi Belajar Siswa, Jurnal 

Pendidikan Agama Islaam (Tarbawih) vol. 3, no. 2 (2018), https://media.neliti.com (Diakses 25 

Februari 2020). h. 151. 

47Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Intraksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 34. 
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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, 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 moral.
48

 

Guru seperti itulah yang diharapkan untuk mengabdikan diri di lembaga 

pendidikan. Bukan guru yang hanya mementingkan ilmu pengetahuan ke dalam 

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 filsafah dan bahkan agama. 

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yang 

menurut Wens Tanlain, yaitu: 

1) Menerima dan mematuhi 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. 

                                                           

48Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Intraksi Edukatif, h.35. 
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5) Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat dan tidak sembrono) 

6) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
49

 

Jadi 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 

bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dimasa yang akan 

datang. 

3. Persyaratan 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. Adapun 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 suri 

tauladan karena anak-anak bersifat suka meniru. Yang dimaksud dengan 

akhlak yang  baik dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang 

                                                           

49Wens Tanlain, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: 

Gramedia, 2006), h. 31. 
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sesuai dengan ajaran  Islam, seperti yang dicontohkan oleh pendidik 

utama, Nabi Muhammad saw.
50

 

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  

 Ijazah di sini ialah ijazah dapat memberi wewenang untuk menjalankan 

tugas sebagai seseorang guru di suatu 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 

dalam keadaan normal pemerannya 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  

                                                           

50Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 41-42. 
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 Yang disesuaikan dengan tingkatan lembaga pendidikan, jurusan, program 

studi, tempat mengajar, dan mata pelajaran yang diajarkan. 

3) Tampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-

cita memajukan pendidikan.
51

 

c. Persyaratan Psikis 

Sehat rohani, dewasa dalam berpikir 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 

pembelajaran,  sehingga memungkinkan dilihat atau diamati bahwa dinilai oleh 

para peserta didiknya.
52

 

                                                           

51Umar, Pengantar Profesi Keguruan (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 14. 

52Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2016), h. 126-127. 
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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) Meiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 

e) Guru adalah manusia yang berjiwa pancasila dan 

f) Guru ialah seorang warga negara yang baik.
53

 

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 

sebagainya.  

D. Kerangka Konseptual  

` Guru adalah termasuk profesi yang memerlukan keahlian tertentu dan 

memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan secara profesional. Dan guru 

profesional mampu melaksanakan tugas utama yaitu mendidik, membimbing, 

mengajar, menilai, dan mengarahkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa guru adalah 

individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan anak didik yang 

berada dalam pengawasannya, maka keberhasilan peserta didik akan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki seorang guru. Karena guru profesional 

diharapkan akan memberikan sesuatu yang positif dengan keberhasilan prestasi 

                                                           

53Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif (Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 5. 
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belajar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian 

keterampilan guru dalam proses mengajar seperti keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan 

penguatan materi dan masih banyak lagi keterampilan guru lainnya.  

Dalam proses pembelajaran, seorang guru terlebih dahulu mampu 

merencanakan program pengajaran. Kemudian melaksanakan program pengajaran 

dengan baik dan mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga mampu mencapai 

tujuan pembelajaran yang menyenangkan. selain itu, seorang guru profesional 

akan menghasilkan anak didik yang mampu menguasai pengetahuan baik dalam 

aspek kognitif, afektif serta psikomotorik.  

Sehingga yang dikatakan seorang guru profesional adalah guru yang 

melakukan tugas mengajarnya dengan baik dan mampu menciptakan proses 

belajar mengajar yang berkualitas serta mendatangkan prestasi belajar siswa yang 

baik. Sedangkan peserta didik, baru dikatakan memiliki prestasi belajar yang 

maksimal apabila telah menguasai materi pelajaran dengan baik dan mampu 

mengaktualisasikannya. Prestasi itu akan terlihat berupa pengetahuan, sikap dan 

perbuatan. Adanya guru yang menguasai kompetensi pedagogik tentunya akan 

berdampak terhadap perkembangan peserta didik, karena guru adalah seorang 

pengajar dalam mengajar ilmu pendidikannya supaya anak-anak bisa 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya dan sebagai poros 

utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan.  

Karena tugas seorang guru adalah mendidik, membimbing, melatih, menilai, 

mengevaluasi anak didiknya, memberikan dorongan moral maupun mental kepada 

anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis 

permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal 

maupun non formal. Karena guru adalah komponen terpenting dalam menentukan 
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sistem pendidikan. Oleh karena itu, dengan keberadaan seorang guru profesional 

diharapkan akan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar mengajar serta mampu memaksimalkan hasil prestasi 

belajar peserta didik dengan sebaik-baiknya. 

Dalam melaksanakan program pembelajaran terdapat banyak faktor yang 

menghambat baik kompetensi profesional maupun pedagogik guru. Ada beberapa 

faktor yang menjadi penghambat dikedua kompetensi tersebut salah satunya di 

bidang kompetensi profesional yaitu  kurangnya fasilitas yang dapat menunjang 

proses pembelajaran sehingga mengakibatkan kurang maksimal dalam 

memberikan bahan pembelajaran,  masih kurangnya perhatian peserta didik dalam 

menerima pembelajaran yang diberikan oleh para guru, dan kurang tegasnya guru 

terhadap peserta didik sehingga banyak di antara mereka yang telat datang 

kesekolah. Adapun yang menjadi faktor dari kompetensi pedagogik guru yaitu 

masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak 

sekolah dalam menunjang mutu pendidikan dan masih kurangnya fasilitas buku 

pembelajaran yang disediakan oleh sekolah sehingga proses pembelajaran kurang 

efektif.  

Agar lebih jelas kerangka pikir dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 
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Bagan 2.1: Kerangka konseptual 

 

 

Landasan  Teologis 

 (QS Al- Zumar : 39 (9) 

  

Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Kelas 

Landasan  Yuridis 

UU RI NO. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen  

Kompetensi Profesional 

a. Menguasai materi 

pembelajaran, 

b. Memiliki keterampilan 

mengajar yang baik, 

c. Memiliki wawasan yang luas, 

dan  

d. Menguasai media 

pembelajaran. 

Kompetensi Pedagogik 

a. Menguasai karakter peserta 

didik,  

b. Kemampuan dalam 

merencanakan kegiatan 

pembelajaran,  

c. Kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

dan  

d. Mampu mengevaluasi hasil 

belajar. 

 

Faktor Penghambat Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Kelas 

 



 

48 

BAB III  

 METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini hanya berusaha mengungkapkan 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 mengungkapkan fakta dengan apa adanya 

sesuai kondisi dan keadaan yang sebenarnya sebagaimana kenyataan yang terjadi 

di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Ash-Shalihin Sungguminasa Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa. Adapun alasan penetapan lokasi penelitian ini 

dikarenakan belum pernah ada penelitian yang bersinggungan dengan judul yang 

diangkat oleh peneliti.  

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan atau perspektif merupakan titik tolak atau sudut pandang yang 

digunakan terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan 

ialah pendekatan fenomenologi, pendekatan tersebut digunakan untuk 

memandang proses penelitian.  

 Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan tentang apa yang tampak 

mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman 

                                                           
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 29; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 5. 
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manusia yang bisa dijadikan tolok ukur untuk mengadakan suatu penelitian 

kualitatif. Pedekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan 

menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis dengan meneliti 

di berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.
2
 

 Sehingga peneltian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan atau fenomena yang 

ada di masyarakat sehingga ia mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang 

terjadi di lingkungan tersebut dan mengungkap makna yang terkandung di 

dalamnya. 

C. Sumber Data 

Sumber data merujuk pada asal penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh 

peneliti. Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif  maupun  kuantitatif yang menunjukkan 

fakta.
3
  

Maksudnya ialah sumber data yang akan didapatkan di lapangan 

merupakan bahan mentah yang akan diolah oleh si peneiliti sehingga akan 

mendapatkan suatu informasi dari informan sesuai dengan fakta. Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, dan lainnya.
4
 Dalam penelitian ini jenis-jenis 

sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu: 

 

                                                           
 2Muhamad Idrus, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 59. 

 3Ridwan, Metode & Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 106. 

 4Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 157. 
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1. Sumber Data Primer  

 Sumber data primer merupakan data yang utama diambil langsung dari 

para informan dalam hal ini yaitu kepala sekolah, guru-guru di sekolah tersebut. 

Sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan  

Informan adalah orang yang mengetahui secara teknis tentang masalah yang akan 

di teliti.  

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan 

kemudahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan buku-buku, literatur dan 

dokumen lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.  Kemudian yang  

dapat mendukung pada penelitian ini ialah dokumen-dokumen 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling srategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 3 metode pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
5
 Teknik ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi 

profesional dan kompetensi pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa. 

 

                                                           
5
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 63. 
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2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara melakukan wawancara sama responden untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan. Wawancara penting dilakukan, sebab tidak semua data dapat 

diperoleh melalui observasi. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan 

data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

yang berkaitan dengan responden yang lebih mendalam. 

 Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

sumbernya baik mengenai pandangan atau pendapat maupun fenomena yang 

dilihat dirasakan dan dialami oleh informan, sehingga data yang diperoleh 

memiliki keabsahan dan dapat dipercaya.
6
  

Sehingga metode wawancara dalam hal ini sangat penting untuk 

mengetahui masalah lebih jauh karena peneliti berkesempatan bertemu langsung 

dengan sumber data (responden). Teknik ini dilakukan untuk mengetahui 

kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru kelas di MI Ash-Salihin 

Sungguminasa. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan 

tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-

gejala masalah yang akan diteliti, bisa berbetuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
7
 Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk 

                                                           

 
6
Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif  (Cet, I; Deepublish, 2018), h. 28. 

7
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif   (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 82.  
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mengumpulkan data yang berupa gambar, catatan, transkip, buku, surat kabar, 

prestasi, laporan-laporan dan sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian kualitatif di mana yang alat dalam penelitian yaitu peneliti itu 

sendiri. Maka peneliti menjadi instrumen yang bertugas menentukan faktor 

penelitian, memilah informasi, mengumpulkan serta menganalisis data, dan 

menarik simpulan tentang temuannya.
8
 

1. Pedoman Observasi  

 Pedoman observasi atau panduan berupa catatan yang ditulis dalam bentuk 

buku catatan lapangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan observasi 

lapangan. Pedoman observasi dalam penelitian ini yakni alat untuk melihat serta 

mengamati objek yang ingin diteliti yaitu guru kelas MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrument data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sebuah pertayaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertayaan kepada 

informan yang merupakan sebagian dari subjek yaitu guru-guru dan kepala 

sekolah. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan informan tentang apa yang diteliti. Wawancara yang berupa 

pertanyaan ini akan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh penelti. Pada 

penelitian ini pedoman wawancara hanya berisi garis besar materi yang hendak 

diwawancarai atau lebih jelasnya, hanya berisi poin-poin penting dari fokus dan 

                                                           

 8Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial/Keagamaan (Cet. I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95 
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aspek, fokus yang perlu ditanyakan dalam wawancara. Hasil wawancara dapat 

terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara 

kepada informasi atau sumber data, maka perlu bantuan alat-alat seperti buku 

catatan, alat perekam (suara dan gambar) dan lainnya. 

3. Rekaman  

 Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merekam wawancara 

dengan pihak terkait yang dianggap perlu untuk dikumpulkan datanya. Alat 

perekam suara juga digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. 

Dengan alat perekam suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban 

yang tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara memutar kembali hasil rekaman 

yang telah dilakukan. Rekaman dari data hasil rekaman tersebut maka 

dideskripsikan dalam bentuk transkip wawancara.  

F. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data  

 Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selamadan 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 wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi agar lebih jelas dan 

mudah dalam mengelola data. Data yang direduksi meliputi informasi tentang 

kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa. 
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2. Penyajian Data  

 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. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

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 MI Ash-Shalihin Sungguminasa. Sehingga kesimpulan 

yang diperoleh benar-benar merupakan jawaban atas pertanyaan atau rumusan 

masalah yang menjadi kajian peneliti. 

G. Uji Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Persistent Observation (Ketekunan Pengamatan) 

 Yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek 

penelitian untuk memahami gejala yang lebih mendalam terhadap berbagai 

aktivitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian. Dalam hal ini yang terkait 

dengan kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa.  

2. Triangulasi  

 Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data 

itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tringulasi sumber data 
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dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

 Menurut Sugiyono dalam buku Sulaiman Saat dan Sitti mania mengatakan 

bahwa dalam pengumpulan data, Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Penggunaaan triangulasi dalam pengumpulan 

sebenarnya sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
9
  

 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknik pengujian dan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan 

data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi 

dilakukan dan digunakan mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode dan waktu.
10

 

 Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajar 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
11

 

Beberapa sumber data diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi 

dan  dokumentasi. Data tersebut diperoleh dari Kepala Sekolah dan guru, data 

yang diperoleh peneliti kemudian disimpulkan dari beberapa informan tambahan. 

 Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data.
12

 Data yang 

dikumpulkan dengan cara memverifikasi kembali data melalui informasi yang 

                                                           

 9Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula  (Sibuku, 2018), h. 89. 

10Sanafiah Faisal, Metododogi Penelitian Sosial (Cet I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.  

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 25. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B (Cet XX; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 273. 
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sama pada waktu yang berbeda. Peneliti menggunakan pedoman wawancara 

dengan waktu yang berbeda dengan sumber lainnya. Untuk mendapatkan data 

yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya 

satu kali saja. Dengan mendapatkan hasil tersebut dilakukan beberapa minggu 

untuk merangkum semua hasil yang telah didapatkan oleh peneliti, baik itu hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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BAB IV 

KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGODIK GURU KELAS DI MI 

ASH-SHALIHIN SUNGGUMINASA 

A. Gambaran Kompetensi Profesional Guru Kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa 

 Kompetensi profesional guru dengan disiplin kerja menunjukkan bahwa 

guru-guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara disiplin kerja dengan kompetensi 

profesional guru di MI Ash-Shalihin. Guru masih memiliki semangat kerja yang 

tinggi sehingga motivasi untuk mencapai hal yang lebih baik akan dilakukan 

dengan sebaik mungkin. Seorang guru yang mempunyai kinerja yang tinggi akan 

mengerjakan pekerjaannya lebih bersemangat dan menekuni pekerjaannya dengan 

tanggung jawab besar sehingga mempengaruhi kerjaannya. Guru yang memiliki 

motivasi tinggi akan memperlihatkan unjuk kerja yang jauh berbeda dari guru 

yang memiliki motivasi rendah. Selanjutnya pemaparan hasil penelitian yang 

diperoleh peneliti tentang gambaran kompetensi profesional guru kelas di MI 

Ash-Shalihin Sungguminasa adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki Wawasan yang Luas  

 Seorang guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya 

dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus menerus sehingga 

pengetahuan yang dimilikinya senantiasa mengikuti perkembangan zaman. 

Menguasai kurikulum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penggunaan 

lulusan dan masukan para pakar. Kompetensi profesional yaitu pada kemampuan 

menunjukkan penguasaan materi, hal ini berkaitan dengan beberapa guru yang 

memberikan keterangan dalam sesi wawancara dengan peneliti. 

 Sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh wali kelas II di MI Ash-Shalihin 
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Sungguminasa, antara lain: 

Terkait masalah dalam penguasaan materi mungkin peserta didik akan 
diberikan kembali umpan atau pertanyaan untuk mengetahui apakah peserta 
didik sudah memahami pelajaran yang diberikan saat itu atau tidak, dengan 
cara mengajukan satu pertanyaan. Kalau peserta didik mampu menjawab 
berarti mereka menguasai pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya.

1
 

 Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelas IV di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa bahwa: 

Saya akan mengajukan pertanyaan atau meminta peserta didik itu sendiri 
untuk bertanya langsung tentang materi yang saya jelaskan. Jika tidak 
seperti itu, maka saya selaku guru mengajar tidak akan bisa mengenali siapa 
saja yang sudah mengerti atau belum terkait dengan pelajaran yang saya 
sampaikan dan kebanyakan juga dari mereka yang pura-pura paham tentang 
pelajaran yang telah disampaikan dikarenakan mereka malu-malu dan ragu 
untuk bertanya.

2
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guru 

dalam kegiatan pembelajaran memberikan umpan balik kepada peserta didik 

berupa tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik 

terkait materi yang diajarkan oleh guru. 

2. Menguasai Media Pembelajaran 

 Dalam menggunakan media ada banyak cara yang harus diperhatikan 

seorang guru yaitu mengenal, memahami serta membuat media yang 

menggunakan alat yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta 

didik. Dengan menggunakan media pembelajaran, sebagian berjalan efektif dan 

efisien tergantung dari mata pelajaran, jika mata pelajarannya menggunakan 

media maka kami selaku guru akan menggunakan media tersebut sebagai bahan 

ajaran dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan media sehingga peseta didik 

bisa mengenali bahwa dalam pembelajaran yang menggunakan media itu tidak 

untuk semua mata pelajaran tetapi hanya ada beberapa mata pelajaran saja yang 

                                                           
1
Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 

2Rika Nurlin, Guru Kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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sesuai dengan topik atau tema yang diajarkan sehingga peserta didik dapat diberi 

kesempatan untuk memanfaatkan media pembelajaran. 

 Sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh wali kelas III di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Secara umum kalo guru masuk dikelas itu memang harus ada prosedurnya 
terutama harus ada RPP-nya. Jadi, guru yang masuk itu sesuai dengan RPP 
yang dia tulis proses pembelajarannya kebanyakan cerama tetapi ada juga 
mata pelajaran yang memang temanya memperagakan sehingga dia 
menggunakan alat peraga seperti tadi di kelas 3 materi tentang simetri saya 
menggunakan kertas dan digunting sesuai dengan simetris, lalu ditempel di 
papan tulis karena memang  itu yang akan diperagakan supaya peserta didik 
dapat mengetahui pembelajarn yang telah diajarkan dan juga tidak bosan 
jika hanya duduk mendengarkan saja.

3
 

 Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelasa V di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa bahwa: 

Dalam kegiatan pembelajaran kadang menggunakan media seperti mata 
pelajaran tematik yang mungkin menjelaskan tentang pancasila, disitu saya 
menggunakan media. Anak-anak bagaimana untuk mengetahui arti dari 
pada pancasila tersebut untuk menggambar lambang-lambang pancasila 
disitu gurunya menjelaskan arti dari pada lambang-lambang pancasila 
tersebut, itulah yang dinamakan belajar dengan menggunakan media.

4
 

 Kemudian sesi wawancara dilanjutkan oleh guru kelas VI menyatakan 

bahwa: 

Tergantung dari materi yang saya bawakan apakah ini menggunakan media 
atau tidak, misalnya mata pelajran tentang topik hewan pemeliharaan maka 
memerlukan media karena akan ditunjukan hewan apa saja yang bisa 
dipelihara atau tidak. Agar peserta didik memahami dan dapat mengetahui 
bahwa hewan tersebut bisa dipelihara atau tidak.

5
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di MI Ash-Shalihin Sungguminasa telah 

menggunakan beberapa media tergantung materi yang diajarkan karena dengan 

                                                           
3
Mardalena, Guru Kelas III, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 

4
Suriani, Guru Kelas V, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 

5
Rika Nurlin, Guru Kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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penggunaan media maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan dan untuk memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

3. Menguasai Materi Pembelajaran 

Pada kompetensi profesional yaitu pada kemampuan menunjukkan 

penguasaan materi guru di MI Ash-Shalihin sebelum masuk dalam kelas untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu melihat kembali materi yang 

akan diajarkan dengan maksud agar ketika proses sedang berlangsung ada 

beberapa peserta didik yang belum paham terkait materi yang dijelaskan maka 

akan mudah memberi penjelasan kembali dengan konsep yang beda, mudah 

dipahami peserta didik tetapi dengan materi yang sama.  

Sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh wali kelas II di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa, antara lain: 

Pada kegiatan pembelajaran materi yang saya ajarkan ditinjau kembali dan 
saya pahami lebih lanjut baik agar ketika memberi penjelasan dari segi 
konsep materi akan lebih lancar dan mampu mengaitkan dengan kehidupan 
sehari-hari peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang 
menyenangkan.

6
  

Sebagaimana halnya juga yang dijelaskan oleh wali kelas V di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Dalam penguasaan materi tentu kita harus melihat karakternya peserta 
didik, terkadang peserta didik juga ingin belajar terus menerus ada juga 
yang hanya ingin belajar sambil bermain karena mereka juga ingin belajar 
sesuai dengan keinginannya sendiri dikarenakan mereka juga berbeda-beda 
karakternya. Jadi, kita harus pandai melihat bahwa peserta didik tidak 
terbengkalai dalam artian harus dipaksa untuk tetap terus belajar. 
Sedangkan mereka sudah merasa bosan dan jenuh berada di dalam kelas 
terus-menerus.

7
 

Kemudian wali kelas III juga menambahkan: 

                                                           

 6Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 

7Suriani, Guru Kelas V, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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Kalau masalah dalam penguasaan materi mungkin peserta didik akan 
diberikan kembali umpan atau pertanyaan apakah sudah memahami 
pelajaran yang diberikan saat itu atau tidak, nah dengan cara mengajukan 
satu pertanyaan, kalau siswa mampu menjawab berarti mereka menguasai 
pelajaran yang telah diberikan sebelumnya.

8
 

 Di tempat dan waktu yang berbeda, salah seorang guru merespons positif 

terhadap penguasaan materi oleh peserta didik beliau memberikan pernyataan: 

Saya akan mengajukan pertanyaan atau meminta peserta didik itu sendiri 
untuk bertanya langsung tentang materi yang saya jelaskan. Jika tidak 
seperti itu, maka saya selaku guru mengajar tidak akan bisa mengenali siapa 
saja yang sudah mengerti atau belum terkait dengan pelajaran yang saya 
sampaikan, dan kebanyakan juga dari mereka yang pura-pura paham tentang 
pelajaran yang telah disampaikan dikarenakan mereka malu-malu dan ragu 
untuk bertanya.

9
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guru di 

MI Ash-Shalihin meninjau kembali materi yang akan diajarkan di kelas dan 

terkait penguasaan materi ingin belajar sambil bermain, hal ini mengharuskan 

guru untuk pandai dalam membaca karakter peserta didik. Penguasaan materi 

peserta didik dapat kita ketahui melalui pemberian umpan balik kepada peserta 

didik dengan cara pemberian pertanyaan. Dan guru menyampaikan materi terlebih 

dahulu memahami materi yang akan diajarkan dengan tujuan untuk memperlancar 

kegiatan mengajar dari segi penyampaian materi kepada peserta didik karena 

dengan pehaman materi yang dimiliki guru akan menunjang terlaksananya 

kegiatan belajar dengan baik. 

4. Memiliki Keterampilan Mengajar yang Baik 

 Guru dalam melakukan pembelajaran menggunakan beberapa model, 

strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan 

dimana guru terlebih dahulu memilih mana yang sesuai digunakan untuk 

menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan 

                                                           

8Mardalena, Guru Kelas III, Wawancara pada tanggal 3 Maret  2022 

9Rika Nurlin, Guru Kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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proesedur yang telah ditetapkan.  

 Sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh wali kelas I di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa, antara lain: 

Model yang akan digunakan atau diterapkan terlebih dahulu dilihat apakah 
sudah sesuai dengan karakter dan keadaan peserta didik apabila sudah sesuai 
dengan model tersebut bisa dan diperbolehkan digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Model yang sudah sesuai kemudian dimasukkan ke dalam 
RPP sebagai pedoman nantinya ketika akan melakukan kegiatan belajar 
untuk mempermudah dan mengorganisir pelaksaanaan pembelajaran dengan 
baik guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

10
 

 Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelas II di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa bahwa: 

Bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 2 telah 
menggunakan model pembelajaran kelompok (cooperative learning), 
dimana beberapa peseta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 
menyelesaikan tugas mencari hewan yang bisa dipelihara beserta ciri-
cirinya.

11
 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran guru terlebih dahulu memilih model mana yang sesuai diterapkan 

dilihat dari keadaan dan karakter peserta didik. Setelah menentukan model yang 

sesuai digunakan maka guru memasukkan model tersebut kedalam RPP ditambah 

dengan strategi dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 

 Kompetensi profesional memiliki kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan. Profesional menekankan kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya, 

profesional bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih 

                                                           
10

St. Husni, Guru Kelas I, Wawancara pada tanggal 25 Februari 2022 

11
Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 
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merupakan sikap, pengetahuan profesional lebih dari seorang teknis bukan hanya 

memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki tingkah laku yang 

dipersyaratkan.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui kompetensi profesional dan pedagogik 

guru kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dan wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada guru 

kelas I sampai dengan guru kelas VI pada proses pembelajaran. Pedoman 

obeservasi dan pedoman wawancara dilakukan untuk melihat kompetensi 

profesional guru kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa, sedangkan pedoman 

dokumentasi adalah instrument pendukung dalam penelitian ini berupa foto-foto 

pada saat melakukan wawancara dengan responden. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa kompetensi profesional 

guru kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa adalah sesuai dengan indikator 

kompetensi profesional. Hal ini dilihat melalui observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti dimana pada indikator pertama tentang memiliki keterampilan 

mengajar yang baik guru dalam kegiatan belajar menggunakan beberapa model, 

strategi, dan metode sesuai dengan tema yang diajarkan, yang kedua memiliki 

wawasan yang luas dimana materi yang disampaikan guru sudah dipahami secara 

mendalam terkait konsep materi yang akan diajarkan, yang ketiga menguasai 

media pembelajaran pada kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru 

menggunakan berbagai media sesuai dengan materi untuk menunjang 

terlaksananya kegiatan belajar dengan baik, dank keempat menguasai materi 

pembelajaran materi yang akan disampaikan guru dalam kegiatan pembelajaran 

dipahami terlebih dahulu untuk mempermudah dalam memberikan penjelasan. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang terkait kompetensi profesional yang 

dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kompetensi profesional dan 

perbedaan terletak pada tempat, waktu dan fokus penelitian. Penulis meneliti 

tentang kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa yang fokus penelitiannya tentang kompetensi profesional merujuk 

kepada; (1) Memiliki wawasan yang luas, (2) Menguasai media pembelajaran, (3) 

Menguasai materi pembelajaran, (4) Memiliki keterampilan mengajar yang baik.  

B. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa 

 Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk dapat 

memahami peserta didik baik secara jasmani maupun secara rohani sehingga 

antara guru dan peserta didik mempunyai hubungan emosional yang erat shingga 

terjalin komunikasi yang harmonis dalam suasana pembelajaran. Guru harus 

memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik agar dapat 

mengaktualisakikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator yang termasuk 

dalam kompetensi pedagogik antara lain memiliki wawasan yang luas, menguasai 

media pembelajaran, menguasai materi pembelajaran dan memiliki keterampilan 

mengajar yang baik. 

1.  Menguasai Karakter Peserta Didik 

Peserta didik merupakan orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pendidikan. Kegiatan yang 

dilakukan adalah proses memperoleh informasi melalui pembelajaran dimana 
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dalam kegiatan tersebut guru mengenal karakter dari setiap peserta didik. Tujuan 

guru mengenal karakter peserta didik adalah agar guru dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangannya secara efektik, menentukan materi yang akan 

diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang sesuai, mengadakan diagnosis 

atas kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. 

Sebagaimana halnya yang di jelaskan oleh wali kelas II di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Guru dapat membimbing peserta didik melewati masa-masa sulit dalam usia 
yang dialami peserta didik, selain itu guru juga memiliki pengetahuan dan 
pemahaman terhadap latar belakang pribadi peserta didik, sehingga dapat 
mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi peserta didik serta 
menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

12
 

Dalam memahami peserta didik, tidak ada perbedaan dari setiap kategori 

guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu upaya guru untuk dapat memahami peserta didik dari segi 

akademik. Sedangkan untuk memahami peserta didik secara personal guru 

melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang bermasalah terutama pada 

pelajaran tematik, misalnya terhadap peserta didik yang nilainya kurang 

memenuhi standar yang telah ditentukan. Hal ini setiap guru harus mampu 

memahami kemampuan peserta didiknya. 

Sebelum melakukan proses pembelajaran yang mendidik, guru mampu 

menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas, guruh 

mengarahkan peserta didik untuk aktif dalam mengikuti pelajaran dan 

memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh guru agar peserta didik dapat 

memahami materi pembelajaran.  

                                                           
12

Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 
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2.   Kemampuan dalam Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan memeproleh ilmu yang melibatkan 

beberapa orang atau sekelompok orang. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

diperlukan suatu perencanaan dengan tujuan mempermudah proses pembelajaran 

agar berjalan dengan baik dan terorganisir. Pembelajaran tematik di MI Ash-

Shalihin yang akan dilakukan terlebih dahulu dibuatkan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan belajar. 

Sebagaimana halnya yang di jelaskan oleh wali kelas III di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Dalam melaksanakan proses manajemen kelas saya membuat rancangan 
pembelajan yang baik, dan saya selalu memberikan suasana yang nyaman 
agar para peserta didik ini bisa menerima pembelajaran dengan baik.

13
   

Kemampuan membuka pembelajaran merupakan kegitan yang dilakukan 

oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik. 

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terpusat pada hal-hal yang dipelajari. 

Kegiatan membuka pembelajaran harus dilakukan guru pada awal jam 

pembelajaran. Kemampuan membuka pembelajaran mencakup urutan-urutan 

kegiatan rutin seperti mengisi daftar hadir peserta didik, menyuruh menyiapkan 

alat-alat pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran juga ada kaitan langsung dengan 

penyampaian materi pembelajaran setelah selesai membaca doa sebelum belajar. 

Sebagaimana juga yang diutarakan oleh guru yang mengajar di kelas I 

menyatakan bahwa: 

Dalam membuka atau memulai pelajaran pertama-tama mengucapkan 
salam, terus berdoa dan selanjutnya mengabsen kehadiran siswa, kemudian 

                                                           
 

13
Mardalena,  Guru Kelas III, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2022. 
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menanyakan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit 
dan seterusnya.

14
 

Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru sudah baik. Hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan dalam membuka materi dan penguasaan materi 

sudah baik. Demikian pula pada saat sesi wawancara oleh peneliti kepada 

informan menyatakan bahwa: 

Pada saat memulai atau membuka pembelajaran di kelas itu yang pertama 
harus berdoa kemudian selesai berdoa biasanya disini mereka itu sholat 
dhuhah, setelah itu kemudian membaca doa sebelum pembelajaran selesai 
itu baru tadarrus.

15
  

Sebagaimana juga yang diutarakan oleh guru yang mengajar di kelas II 

menyatakan bahwa: 

Kalo untuk membuka pelajaran harus melihat persiapan peserta didik 
apakah sudah siap atau belum, dan harus diperiksa apakah  sudah lengkap 
semua peralatan pembelajarannya atau belum karena kalau tidak dicek  
maka peserta didik disini selalu lupa dengan peralatan pembelajarannya, jadi 
diharuskan untuk dicek dulu sebelum pembelajaran dimulai.

16
 

Sebagaimana juga yang diutarakan oleh guru yang mengajar di kelas IV 

menyatakan bahwa: 

Sebelum saya membuka pembelajaran dalam kelas saya harus mengatur 
dulu kelas itu melihat apa yang menjadi kekurangan dalam kelas tersebut, 
apakah masih ada yang bermain ataupun masih ada yang berjalan-jalan itu 
harus dipersiapkan dulu untuk memulai atau membuka pelajaran.

17
 

 Berdasarkan  pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru di MI Ash-

Shalihin mengatur kelas terlebih dahulu sebelum membuka kegiatan pembelajaran 

untuk mengetahui apakah masih ada peserta didik yang masih bermain atau belum 

siap ikut dalam kegiatan belajar.   

                                                           
14

St. Husnih, Guru Kelas 1, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 

15Suriani, Guru Kelas V, Wawancara Pada Tanggal 24 Februari 2022 

16Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 

17Rika Nurlin, Guru Kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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Sebagaimana juga yang diutarakan oleh guru yang mengajar di kelas I 

menyatakan bahwa: 

Tentunya menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik untuk 
mengelolah kelas supaya peserta didiknya tidak bosan, pertama 
pembelajarannya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik 
jangan  terlalu banyak memberikan pelajaran, nah kita juga tidak bisa 
memaksakan peserta didik untuk belajar. Jadi, kita lihat apakah peserta didik 
senang belajar atau tidak maka yang akan kita berikan atau lakukan kepada 
peserta didik yaitu supaya mereka mampu memahami pembelajaran yang 
diberikan dan juga senang menerima pelajaran tersebut sehingga tidak 
merasa bosan.

18
 

Menurut Harjanto, membuka pelajaran merupakan usaha atau kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

prokondisi bagi peserta didik agar mental dan perhatian terpusat pada apa yang 

dipelajarinya sehingga akan memberi efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Kemampuan membuka pelajaran terdapat pada kegiatan awal pada saat kegiatn 

pembelajaran yang diantarannya menyampaikan tujuan pembelajaran dari pokok 

bahasan yang akan disampaikan, serta memberikan apresiasi dan motivasi kepada 

siswa.
19

 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas guru dapat menguasai kelas 

dengan baik serta dapat memberikan perhatian secara menyeluruh. Guru juga 

harus mampu mengatur kondisi kelas agar peserta didik dapat belajar pada 

lingkungan belajar yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif dapat 

meningkatkan semangat belajar peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih 

berkonsentrasi. Guru juga harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam 

pembelajaran.  

                                                           
18

St. Husnih, Guru Kelas 1, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022. 

19Harjanto, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 45. 
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Menurut Usman, bahwa dalam perananya sebagai pengelolaan kelas 

(learning manager), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan 

belajar yang perlu diatur dan diawali agar kegiatan belajar terarah pada tujuan 

pemdidikan.
20

 

Sebagaimana juga yang diutarakan oleh guru yang mengajar di kelas VI 

menyatakan bahwa: 

Ini cara yang dimana guru harus memberikan contoh pengajaran kepada 
peserta didik dan guru tidak menjelaskan dengan keseluruhannya sehingga 
imajinasi peserta didik mampu untuk tertarik dalam pertanyaan yang telah 
diberikan tentang seputar pembelajaran yang barusan diajarkan saya 
menjelaskan sebagian sedikit agar peserta didik itu bisa merangsang apa 
yang telah diajarkan kepada mereka.

21
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam 

pengelolaah kelas disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik agar pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung peserta didik tidak bosan karena adanya 

pengelolaan yang baik dan berbagai variasi pembelajaran yang meningkatkan 

semangat belajar peserta didik. Dalam memberikan penjelasan terkait materi perlu 

diberikan penjelasan yang mudah dipahami peserta didik agar peserta didik 

semangat untuk ikut belajar. 

Guru di MI Ash-Shalihin, mengutamakan pengelolaan kelas yang tinggi 

sehingga peserta didik memiliki keseriusan untuk belajar dan menerima pelajaran 

dari guru, kedisplinan siswa diutamakan, sebelum pembelajaran dimulai yaitu 

dengan menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran agar peserta 

didik bisa fokus dengan mata pelajaran yang berlangsung nantinya. 

 

 

                                                           
 20

Usman, Manajemen Teori, Pratik dan Riset pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2010), h. 52. 

21Abunawan, guru kelas VI, Wawancara pada tanggal 24 februari 2022 
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3.   Kemampuan Dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran tematik di MI Ash-Shalihin, guru melihat kesiapan 

peserta didik baik dari segi fisik dan mental peserta didik agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

adalah luring dan daring yang diterapkan berdasarkan himbauan dari KEMENAG 

dimana pada saat kegiatan belajar guru selalu melakukan interaksi yang baik 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di MI Ash-Shalihin.  

Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelas VI di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Proses belajar mengajar pada saat ini karna kita pandemi, sebetunya masih 
harus melaksanakan daring tetapi karna keadaan sudah ada intruksi 
mengadakan pembelajaran di sekolah walaupin masih banyak yang belum 
datang dan kita itu proses pembelajarannya untuk KEMENAG baru 50% 
daring bisa juga 50 % luring.

22
 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran di MI Ash-Shalihin dilakukan secara daring dan luring. Pada 

kegiatan pembelajaran secara daring diterapkan 50% dan secara luring 50% hal 

ini dilakukan berdasarkan himbauan dari KEMENAG dan dilihat dari kondisi 

pada saaat ini. 

 Dalam kegiatan pembelajaran guru dalam menyampaikan materi 

memperhatikann kondisi dan situasi dalam kelas untuk mengetahui kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar. Peserta didik yang memiliki 

kesiapan untuk ikut kegiatan belajar dapat memperlancar proses pembelajaran di 

kelas.   

Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelas I di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

                                                           
 

22
 Arbunawar, Guru Kelas VI, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022  
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Itu peserta didik yang seperti itu dan guru juga harus mengerti ternyata 
peserta didik apabila kita sedang menjelaskan memberikan suatu pengajaran 
peserta didik langsung teringat intuisinya tinggi mungkin, sehingga bisa 
sebelum guru menjelaskannya dia langsung menangkap apa yang menjadi 
pembahasannya sehingga peserta didik pada saat pembelajaran, iya cara 
guru itu harus menghentikan dulu atau menghargai apa yang menjadi 
pertanyaan itu nanti mungkin boleh laangsung dijawab ataupun di simpan 
dulu atau guru menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang harus 
diajarkan.

23
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika 

guru menjelaskan ada beberapa peserta didik yang langsung teriak dan bertanya 

mengenai penjelasan yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru dalam 

menjelaskan harus melihat, mengerti kondisi dan situasi peserta didik. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus mampu 

menumbuhkan motivasi peserta didik. Metode yang digunakan disesuikan dengan 

materi, kondisi dan karakter perta didik agar kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan lancar.  

Sebagaimana halnya juga yang diutarakan oleh wali kelas V di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, antara lain: 

Meningkatkan motivasi belajar peserta didik tentu kita tidak menggunakan 
satu metode mungkin metode diskusi karena peserta didik sekali lagi itu 
karakternya berbeda-beda ada juga yang pendiam dan pintar sekali tetapi 
juga main-main di dalam kelas. Cara yang harus dilakukan guru untuk 
memotivasi adalah guru jangan hanya di dalam kelas, guru itu bisa juga 
diluar juga bisa di dalam kelas karena kenapa. Misalkan pada saat mereka 
keluar main motivasinya disitu adalah peserta didik apabila saat bermain ya 
bermain, dan apabila saatnya belajar harus belajar atau serius, guru selalu 
mendampingi peserta didik supaya dia termotivasi untuk belajar. Coba 
misalkan ada peserta didik yang terlalu tidak berinteraksi maka peserta didik 
ini harus disamakan untuk duduk bersama dalam satu bangku sehingga dia 
bisa mengerti apa yang diajarkan.

24
 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan harus mampu meningkatkan motivasi, semangat 

                                                           
23

St. Husni, Guru Kelas I, Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 

24 Suriani, Guru Kelas V, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan 

materi agar peserta didik pada saat belajar tidak mengalami rasa bosan. 

Kemampuan melaksanakan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan 

yang mengharapkan guru untuk mampu menciptakan suasana belajar 

menyenangkan yang dapat menjadikan peserta didik aktif belajar. Untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dijelaskan 

diperlukan kemampuan guru untuk menggunakan berbabagi media yang 

menunjang kegiatan pembelajaran. 

4. Mampu Mengevaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu tahapan yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran dimaksudkan untuk melakukan penilaian guna mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari. Evaluasi 

yang dilakukan teridiri dari beberapa aspek yaitu, kognitif, afektik, dan 

psikomotorik ketiga aspek tersebut memiliki cara yang berbeda dari segi 

penilaian. Kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru sudah sesuai dengan 

indikator. Hal ini terlihat dari salah satu aspeknya yaitu evaluasi hasil belajar 

peserta didik. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kelas VI yang menyatakan bahwa: 

Setelah pembelajaran selesai kami selalu memberikan evaluasi kepada para 
peserta didik untuk menilai sejauh mana pemahaman yang telah diterima 
sehingga kami bisa mengetahui hal-hal apa saja yang mesti diperbaiki.

25
  

Menurut penjelasan guru kelas VI bahwa setiap di akhir pembelajaran para 

guru selalu mengevaluasi kembali pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta 

didik pada hari itu, agar dapat menilai tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, evaluasi hasil belajar dapat 

                                                           

25Arbunawar, Guru Kelas VI, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 
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memberikan informasi yang berkaitan dengan kemajuan peserta didik terhadap 

kegiatan belajar. Hal senada juga dikemukakan oleh guru kelas IV yang 

menyatakan bahwa: 

Kami memberikan evaluasi kepada para peserta didik untuk bisa 
mengetahui hasil yang telah kami capai selama proses pembelajaran dan 
disini kami juga dapat menilai apakah pembelajaran yang sebelumnya dapat 
dilanjutkan atau harus kami ulang.

26
 

 Sebagaimana yang juga diutarakan oleh guru kelas II yang menyatakan 

bahwa: 

Kami selalu memberikan evaluasi agar kami dapat mengetahui tingkat 
pemahaman peserta didik, apakah para peserta didik sudah menguasai 
materi yang kami berikan atau belu dan kami juga bisa mengetahui materi 
apa saja yang peserta didik yang belum mereka pahami.

27
 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

hasil belajar sangat penting, karena dapat melakukan pengukuran dan penilaian 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi. Penilaian 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki peserta 

didik, melihat apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai, serta 

mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang sudah 

ditetapkan.   

 Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kelas IV yang menyatakan bahwa: 

Dalam menutup suatu pembelajaran ataupun kelas kita harus mengevaluasi 
peserta didik sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran 
hari ini sudah sukses dan mampu dimengertikan oleh peserta didik atau guru 
yang akan mengevaluasi peserta didi terkait dengan pembelajaran yang 
telah diberikan kepada peserta didik sehingga satu persatu bisa, dan sebelum 
pulang, peserta didik harus menjawab langsung pertanyaan yang telah 
diberikan kemudian langsung keluar kelas untuk sholat duhur dan 
diperbolehkan untuk pulang, itulah cara guru untuk mengevaluasi hasil dari 
pembelajarannya tadi.

28
 

                                                           

26Rika Nurlin, Guru Kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022 

27Hj Hijrah, Guru Kelas II, Wawancara Pada Tanggal 23 Februari 2022 

28
Rika Nurdin, guru kelas IV, Wawancara pada tanggal 24 februari 2022 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran di MI Ash-Shalihin Sungguminasa diakhir pembelajaran dilakukan 

evaluasi baik berupa pemberian tugas kelompok, individu, maupun pekerjaan 

rumah dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah dipelajari. 

Penelitian yang bejudul kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas 

di MI Ash-Shalihin Sungguminasa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi 

dan wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada guru kelas I sampai dengan 

guru kelas VI pada proses pembelajaran. Pedoman obeservasi dan pedoman 

wawancara dilakukan untuk melihat kompetensi pedagogik guru kelas di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa, sedangkan pedoman dokumentasi adalah instrument 

pendukung dalam penelitian ini berupa foto-foto pada saat melakukan wawancara 

dengan responden. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa kompetensi pedagogik guru 

kelas di MI Ash-Shalihin Sungguminasa adalah sesuai dengan indikator 

kompetensi pedagogik. Hal ini dilihat melalui observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti dimana pada indikator pertama, menguasai karakter peserta 

didik melalui kegiatan pembelajaran guru melihat karakter dari setiap peserta 

didik, kedua kemampuan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru 

sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu membuat perencaan dengan 

maksud mengorganisir dan mempermudah kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, ketiga kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran dimana guru dalam kegiatan pembelajaran terlebih dahulu 

menyiapkan kesiapan mental dari segi fisik dan mental pesrta didik untuk 
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mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dalam menjelaskan materi melihat dari 

kedaan peserta didik agar materi yang disampaikan mudah dipahami, dan keempat 

mampu mengevaluasi hasil belajar dimana dalam kegiatan akhir pembelajaran 

guru melakukan evaluasi baik itu berupa pemberian pertanyaan dan pekerjaan 

rumah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi 

yang sudah dipelajari. 

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait kompetensi pedagogik yang 

dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kompetensi pedagogik dan 

perbedaan terletak pada tempat, waktu dan fokus penelitian. Penulis meneliti 

tentang kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa yang fokus penelitiannya tentang kompetensi pedagogik merujuk 

kepada; (1) Menguasai karakter peserta didik, (2) Kemampuan dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran, (3) Kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran, dan (4)  Mampu mengevaluasi hasil belajar. 

C. Hambatan Kompetensi Profesional dan Pedagodik Guru Kelas di MI Ash-

Shalihin Sungguminasa 

1. Kompetensi Profesional 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah maupun guru, tak 

bisa dipungkiri bahwa pada pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh 

lembaga terkait, tak luput dari hal-hal yang menghambat maupun yang 

mendukung proses kelembagaan tersebut. Pada pelaksanaan pembelajaran guru-

guru mendapatkan berbagai kejanggalan atau kesulitan maupun yang dapat 

dikatakan sebagai faktor penghambat. 
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Faktor penghambat dalam kompetensi profesional merupakan hal-hal yang 

menjadi kesulitan yang dialami maupun yang didapatkan oleh tenaga pendidik. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kelas III pada saat kegiatan wawancara 

bahwa:  

Bagi saya yang menjadi penghambat dalam aspek kompetensi profesional 
yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung yang dapat menunjang proses 
pembelajaran yang ada di dalam kelas.

29
 

Demikian pula pernyataan yang dituangkan narasumber pada sesi 

wawancara bahwa: 

Faktor penghambat itu biasanya yaitu terkadang peserta didik butuh 
perhatian, jadi kalau ketika kita mengajar ada satu siswa yang betul-betul 
tidak memperhatikan pembelajarannya biasanya menjadi penghambat. Jadi, 
kalau pembelajaran yang berlangsung tapi terhambat adalah peserta didik 
sering mengganggu temannya dan juga tidak tenang ditempatnya itu adalah 
siswa yang aktif tapi aktif dalam artian sisi negatif.

30
 

Sehubungan dengan yang diungkapkan informan pada kegiatan 

wawancara dalam keadaan dan situasi yang berbeda bahwa: 

Faktor penghambatnya yaitu pada saat peserta didik belajar dan ada peserta 
didik yang terlambat masuk maka itu akan menjadi kendala karena setiap 
hari peserta didik disini melaksanakan sholat dhuha, kemudian setelah itu 
tadarrus dan terkadang tadarrus juga terhambat karena ada peserta didik 
yang terlambat kemudian di suruh untuk sholat dhuha dan setelah itu 
menyusun peserta didik yang lain untuk ikut tadarrus walaupun  terlambat 
dan tidak mengikut dari awal.

31
 

Berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah informan peneliti 

menyimpulkan tentang yang menjadi faktor penghambat proses belajar mengajar 

guru-guru yaitu karakteristik dan keterlambatan peserta didik sehingga 

pembelajaran terhambat. 

 

                                                           

29Mardalena, guru kelas III, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 

30Suriani, guru kelas V, Wawancara pada tanggal 08 Maret 2022 

31Mardalena,  guru kelas III, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 
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2. Kompetensi Pedagogik 

Faktor penghambat adalah hal yang menghambat atau menghalangi dalam 

pelaksanaan kompetensi pedagogik guru. Adapun yang menjadi salah satu faktor 

dalam pelaksanaan kompetensi pedagogik yaitu kurangnya pengetahuan guru 

dalam memahami karakteriskti setiap peserta didik. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh guru kelas IV mengatakan bahwa: 

Yang menjadi fakor penghambat yaitu karakteritik dan tingkat pemahaman 
peserta didik, terkadang juga kurangnya buku paket atau terbatas kadang 
peserta didik tidak mendapatkan semua buku sehingga dari 11 orang peserta 
didik ada 6 orang yang tidak mendapatkan buku paket.

32
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran oleh tenaga pendidik di MI Ash-Shalihin, merupakan suatu 

yang harus diperbaiki dalam menciptakan peserta didik yang unggul, seperti 

halnya kurangnya pengetahuan guru dalam memhami karakteristik setiap peserta 

didik..  

Ketika peserta didik mengalami sesuatu mereka akan membangun 

pengetahuan mereka sendiri dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman 

dalam memahami persoalan dengan melihat permasalahan dari berbagai media 

pembelajaran yang diterapkan. Kemudian secara sistematis untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik maka guru melakukan variasi metode dan media 

pembelajaran, serta penilaian pada karakteristik peserta didik yang belum siap 

menerima pembelajaran secara utuh. 

 

                                                           

32Suriani, guru kelas V, Wawancara pada tanggal 08 Maret 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi profesional untuk guru di MI Ash-Shalihin Sungguminasa 

sesuai dengan indikator kompetensi profesional, yaitu: (a) Memiliki 

wawasan yang luas materi yang disampaikan guru sudah dipahami secara 

mendalam terkait konsep materi yang akan diajarkan. (b) Menguasai 

media pembelajaran pada kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru 

menggunakan berbagai media sesuai dengan materi untuk menunjang 

terlaksananya kegiatan belajar dengan baik; (c) Menguasai materi 

pembelajaran materi yang akan disampaikan guru dalam kegiatan 

pembelajaran dipahami terlebih dahulu untuk mempermudah dalam 

memberikan penjelasan. (d) Memiliki keterampilan mengajar yang baik 

guru dalam kegiatan belajar menggunakan beberapa model, strategi, dan 

metode sesuai dengan tema yang diajarkan. 

2. Kompetensi pedagogik guru di MI Ash-Shalihin Sungguminasa sesuai 

dengan indikator kompetensi pedagogik, yaitu: (a) Menguasai karakter 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran guru melihat karakter dari 

setiap peserta didik; (b) Kemampuan dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran guru sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu 

membuat perencaan dengan maksud mengorganisir dan mempermudah 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran; (c) 

Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran guru dalam kegiatan 

pembelajaran terlebih dahulu menyiapkan kesiapan mental dari segi fisik 
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dan mental pesrta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

dalam menjelaskan materi melihat dari kedaan peserta didik agar materi 

yang disampaikan mudah dipahami; (d) Mampu mengevaluasi hasil 

belajar dalam kegiatan akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi baik 

itu berupa pemberian pertanyaan dan pekerjaan rumah untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang sudah 

dipelajari.  

3. Dalam melaksanakan program pembelajaran terdapat banyak faktor yang 

menghambat baik dari segi kompetensi profesional maupun pedagogik guru. Ada 

beberapa faktor yang menjadi penghambat di kedua kompetensi tersebut salah 

satunya di bidang kompetensi profesional yaitu pertama kurangnya fasilitas yang 

dapat menunjang proses pembelajaran sehingga mengakibatkan kurang maksimal 

dalam memberikan bahan pembelajaran, kedua yaitu masih kurangnya perhatian 

peserta didik dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh para guru. 

Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kompetensi profesional 

yaitu guru belum mampu menguasai  karakteristik peserta didik dan kurang 

mampu dalam merencanakan kegiatan pembelajaran.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberkan antara lain: 

1. Guru MI Ash-Shalihin Sungguminasa harus lebih meningkatkan 

kompetensi profesional dan pedagogik, terutama pada aspek penguasaan 

materi, penyajian atau kejelasan materi, guru harus lebih kreatif lagi dalam 

menciptakan suasana atau variasi pembelajaran dan proses kegiatan belajar 

mengajar. 
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2. Meskipun secara umum kompetensi pedagogik guru di MI Ash-Shalihin 

Sungguminasa baik, yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada aspek 

pengelolaan kelas, penguasaan materi serta penutupan pembelajaran, agar 

supaya peserta didik dapat memahami materi yang telah diajarkan. 
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