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DAFTAR TRANSLITERASI 

 

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 أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ة

 Ta t Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ز

 Zai z zet ش

 Sin s es ض

 Syin sy es dan ye غ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ى

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

ٌ Ya y ye 

 

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 
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(‟). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ٌْ  Fathah dan ya ai a dan i 

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتتََ  -

 fa`ala  فعَلََ  -

 suila  ظُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَىْلَ  -

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ي.َ..

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ي.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قبَلَ  -

 ramā  زَهًَ -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَىُْلُ  -
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  زَؤْضَخُ الأطَْفبَلِ 

زَحُ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْوَدِيٌْخَُ الْوٌُىََّ

 talhah   طَلْحَخْ 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  ًصََّ

 al-birr  الجِس   -

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  السَّ

 al-qalamu الْقلَنَُ  -

 asy-syamsu الشَّوْطُ  -

 al-jalālu الْجَلالَُ  -

 

7. Hamzah 
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Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu تأَخُْرُ  -

 syai‟un شَيئ   -

 an-nau‟u الٌَّىْءُ  -

 inna إىَِّ  -

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

اشِقيِْيَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إىَِّ اللهَ فهَُىَ خَيْسُ السَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ثِعْنِ اللهِ هَجْسَاھَب وَ هُسْظَبھَب -

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَوْدُ للهِ زَةِّ الْعبَلوَِيْيَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْنِ  - حْويِ السَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   السَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفىُْز  زَحِيْن   -

ِ الأهُُىْزُ جَوِيْعبً -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِلّ

 

10. Tajwid 
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Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhānahu wa ta„ala 

saw. = s}allallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 
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ABSTRAK 
Nama : Satriani  

NIM : 80200219052 

Judul : Pengaruh Kemampuan Literasi Informa, Media, dan Digital terhadap    

Kompetensi Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Pembelajaran abad   21   yang   mengharuskan   kita   untuk   mempunyai 

kecakapan literasi, diantaranya literasi informasi, media, digital yang mampu 

meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik. Pembelajaran 

sekarang juga sudah mulai mengkombinasikan antara konvensional dan modern, 

sebagai contohnya siswa diarahkan untuk mencari materi dengan mendownload 

jurnal, e-book, artikel. Dengan begitu mereka akan terbiasa membaca dan 

menemukan informasi yang lebih dalam. Semakin siswa mendapatkan referensi yang 

akurat dan kredibel maka dia juga akan mendapatkan bahan yang bagus dan benar. 

Dengan begitu siswa dapat menguasai materi dan mampu mendapatkan hasil yang 

bagus dalam pembelajaran. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 1) Untuk menguji pengaruh kemampuan 

literasi informasi terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten 

Bone, 2) Untuk menguji pengaruh kemampuan literasi media terhadap kompetensi 

pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone, 3) Untuk menguji pengaruh 

kemampuan literasi digital terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul Abrar 

Kabupaten Bone, dan 4) Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh kemampuan 

literasi informasi, media dan digital terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul 

abrar Kabupaten Bone. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, 

jenis penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antar dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Populasi guru MTs. Darur 

Abrar Kabupaten Bone yang terdiri dari 45 orang. Teknik ini menggunakan populasi 

tanpa menggunakan sampel. Sumber data: responden dan dokumen, teknik 

pengumpulan data : angket, teknik analisis data : analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) Literasi Informasi secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. Ini 

berarti bahwa untuk menunjang kompetensi pedagogik perlu kemampuan literasi 

informasi yang tinggi. Literasi informasi mampu meningkatkan nilai variabel 

kompetensi pedagogik sebesar 81,39%. Sisanya sebesar 18,61% ditingkatkan oleh 

faktor-faktor lain di luar regresi. 2) Literasi Media secara parsial berpengaruh 

signifikan positif terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten 

Bone. Ini berarti bahwa untuk menunjang kompetensi pedagogik perlu kemampuan 

literasi informasi yang tinggi. Literasi media mampu meningkatkan nilai variabel 

kompetensi pedagogik sebesar 81,11%. Sisanya sebesar 18,89% ditingkatkan oleh 

faktor-faktor lain di luar regresi. 3) Literasi digital secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. 

Literasi digital mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik sebesar 

79,83%. Sisanya sebesar 20,17% ditingkatkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi 

Ini berarti bahwa literasi digital meningkat dan berpengaruh signifikan terhadap 

kompetensi pedagogik. 4) Literasi Informasi, media, dan digital berpengaruh positif 

signifikan secara simultan/bersama-sama terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. 

Darul Abrar Kabupaten Bone. Ini berarti bahwa untuk menunjang kompetensi 

pedagogik perlu menguasai ketiga kemampuan literasi. 
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ABSTRACT 

Name : Satriani 

ID : 80200219052 

Title : The Influence of Information, Media, and Digital Literacy Skills on the 

Pedagogic Competence of Teachers at MTs Darur Abrar, Bone Regency 

21st-century learning requires people to have literacy skills, including 

information, media, and digital literacy that can improve teacher competence, 

especially pedagogic competence. Current learning has combined conventional and 

modern, for example, students are assigned to find material by downloading journals, 

e-books, and articles, so that they will get used to reading and finding deeper 

information. The more students get accurate and credible references, the more they 

will get good and correct material. That way students can master the material and can 

get good results learning. 

The aims of this study were 1) To examine the effect of information literacy 

skills on the Pedagogic competence of teachers at MTs Darul Abrar, Bone Regency;  

2) To examine the effect of media literacy skills on the Pedagogic competence of 

teachers at MTs Darul Abrar, Bone Regency; 3) To examine the effect of digital 

literacy skills on the Pedagogic competence of teachers at MTs Darul Abrar, Bone 

Regency; and  4) To examine the overall effect of information, media, and digital 

literacy skills on the Pedagogic competence of teachers at MTs Darul Abrar, Bone 

Regency. 

To achieve this goal, the authors used a quantitative approach, with the type of 

associative research that aims to determine the relationship between two or more 

variables that are causal. The research population is 45 teachers at MTs Darur Abrar, 

Bone Regency. This technique uses a population without using a sample. Sources of 

data come from respondents and documents. Data collection using a questionnaire. 

Data analysis techniques through descriptive analysis, classical assumption test, and 

hypothesis testing with the help of SPSS.  

The results showed that 1) Information Literacy partially had a positive effect 

on the Pedagogic competence of teachers at MTs  Darul Abrar, Bone Regency. This 

means that to support pedagogic competence, high information literacy skills are 

needed. Information literacy can increase the value of the Pedagogic competence 

variable by 81.39%. The remaining 18.61% was increased by other factors outside the 

regression. 2) Media Literacy partially has a significant positive effect on the 

Pedagogic competence of teachers at MTs  Darul Abrar, Bone Regency. This means 

that to support pedagogic competence, high information literacy skills are needed. 

Media literacy can increase the value of the Pedagogic competence variable by 

81.11%. The remaining 18.89% was increased by other factors outside the regression.  

3) Digital literacy partially has a significant effect on the Pedagogic competence of 

teachers at MTs  Darul Abrar, Bone Regency. Digital literacy can increase the value 

of the pedagogic competence variable by 79.83%. The remaining 20.17% was 

increased by other factors outside the regression. This means that digital literacy 

increases and has a significant effect on pedagogic competence. 4) Information, 

media, and digital literacy have a significant positive effect simultaneously/together 

on the pedagogic competence of teachers at MTs  Darul Abrar, Bone Regency. This 

means that to support pedagogic competence, it is necessary to master the three 

literacy skills. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 

disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
1
. Budaya 

membaca, menulis dan berhitung selanjutnya disebut literasi, dijelaskan dalam 

undang-undang nomor 43 tahun 2017 tentang sistem perbukuan
2
. Dalam pasal 1 

Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga 

setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pembukaan undang-undang 

perbukuan juga digambarkan bahwa membangun peradaban bangsa dengan 

mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, informasi dan hiburan 

melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan 

upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pasal ini, pemerintah secara tegas ingin 

menyampaikan sebuah pesan bahwa membaca adalah tolok ukur kualitas 

pendidikan. 

Guru merupakan garda terdepan dalam memajukan pendidikan di suatu 

lembaga pendidikan, untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dan untuk 

memajukan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan memerlukan dukungan dari 

                                                           
1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI] 
2 UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan [JDIH BPK RI] 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37640/uu-no-3-tahun-2017
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berbagai pihak seperti Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Guru merupakan seorang yang langsung berinteraksi dengan peserta 

didik itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, merupakan 

komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan. 

Pada era ini, kemampuan guru untuk memajukan pendidikan sebenarnya 

sangat terbantu dengan teknologi digital, akses internet terhadap sumber informasi  

dapat diperoleh dengan mudah, sehingga informasi dan pelaksanaan pembelajaran 

menjadi sangat terbantu. Kemudahan tersebut rupanya masih menjadi tantangan 

dan peluang bagi guru. Peluang untuk memajukan pendidikan, meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan tantangan bagi guru untuk terus berupaya menguasai 

teknologi dan meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi pedagogik. 

Untuk itu guru perlu menguasai setidaknya tiga kecakapan abad 21 yakni literasi 

informasi, media dan digital
3
. Ketiga literasi tersebut menjadi sangat urgen karena  

teknologi sangat memengaruhi  kehidupan pribadi, sosial bahkan dunia 

pendidikan sangat tergantung dan terbantu dengan kehadiran teknologi. Selain itu, 

tiga literasi juga sangat membantu kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, 

proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. 

Literasi informasi yakni kesadaran akan kebutuhan informasi sesorang, 

mengidentifikasi, pengaksesan secara efektif efisien, mengevaluasi dan 

menggabungkan informasi secara legal ke dalam pengetahuan lalu 

                                                           
3Pusdatin, Penerapan Pembelajaran Abad 21 Memanfaatkan Rumah Belajar, 

Kemendikbud: Jakarta 2020. 
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dikomunikasikan informasi itu
4
. Kesadaran itu akan membawa kita untuk  

bergairah dan secara otomatis akan mendukung proses pembelajaran sepanjang 

hayat/long life education. Era ini menyebabkan proses literasi informasi 

konvensional melalui membaca buku, majalah dan datang ke perpustakaan  

semakin berkurang. Berbanding terbalik dengan performa literasi digital yang  

kian hari kian eksis di kalangan remaja. Fakta keduanya sangat berbeda drastis. 

Rendahnya literasi membaca bangsa kita saat ini dan di masa depan akan  

membuat rendahnya daya saing bangsa dalam persaingan global.
5
 Sedangkan 

literasi digital di Indonesia mempunyai performa lebih tinggi. Hal ini dibuktikan 

dengan data bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah 

pengguna internet terbesar di dunia. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama dengan Pusat 

Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia, total pengguna internet di 

Indonesia terus naik dari 175 juta pemakai menjadi 220 juta pengguna, didorong 

kebutuhan komunikasi selama pandemi virus corona dalam dua tahun terakhir.
6
 

Perlu dipahami bahwa literasi media dan digital merupakan hal  

penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi dalam perkembangan dunia  

modern. Sekarang ini literasi digital sama pentingnya dengan membaca,  

menulis, menelaah dan mengkaji keilmuan lainnya. Generasi yang tumbuh dan  

berkembang pada era ini mempunyai pola pikir dan pemahaman yang berbeda  

                                                           
4 Lasa HS, Kamus Kepustakawanan Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 

2009) h. 205. 

5 Satria Darma, The Rise of Literacy, (Sidoarjo: Eureka Academia, 2014), h. 80. 

6
 TIM GLN Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Materi Pendukung 

Literasi Digital (TIM GLN Kemendikbud: Jakarta: 2020), h. 1. 
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dengan sebelumnya, semakin kritis dan kreatif. Sekarang kita dapat mengakses  

berbagai informasi lewat media digital dengan begitu kita mudah untuk 

mengakses segala macam hal yang ingin kita ketahui. Dengan teknologi pun  

akses dan penyampaian semakin mudah dan dapat divisualisasikan termasuk  

dalam bidang pendidikan. Melalui proses pembelajaran menggunakan media  

digital maka semakin mudah. Sayangnya, akhir-akhir ini internet banyak berita  

hoax, konten jorok dan kuranya kesadaran untuk menangkalnya, selain itu 

kemampuan literasi informasi juga dibutuhkan seseorang untuk menguasai dan 

memfilterisasi informasi yang ada. Individu era ini perlu mempunyai kemampuan 

untuk menyadari kapan informasi itu dibutuhkan, kemampuan mencari, 

menganalisis dan mengomunikasikan informasi secara efektif. 

Pemanfaatan media, digital dan informasi dalam pembelajaran pada abad 

ini guru terlebih dahulu dituntut untuk “melek” terhadap segala informasi dan  

perkembangan digital. Guru membuat RPP, mengakses secara online informasi  

edukatif tentang materi mata pelajaran yang diampu dengan mengambil dari 

jurnal, artikel maka diperlukan pengetahuan tentang sumber mana yang 

terpercaya. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media agar 

terbantu dalam penyampaian, merealitaskan yang abstrak dan menciptakan 

pembelajaran kreatif sehingga tidak membosankan
7
. Menginput data hasil belajar  

menggunakan aplikasi juga memerlukan ketiga kecakapan itu. Realita di atas  

adalah gambaran pembelajaran Abad 21 yang mengharuskan kita untuk  

                                                           
7
Aenun Rahmawati, Menjadi Guru Profesional dengan Menciptakan Bahan Ajar yang 

Kreatif dan Mengevaluasi Pembelajaran, (Universitas Djuanda Bogor 2020) h. 63. 
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mempunyai kecakapan literasi dasar, yang mampu meningkatkan kompetensi  

guru, khususnya kompetensi pedagogik. Selain itu juga mampu mengintegrasikan 

literasi dengan pembelajaran . 

Pembelajaran agar lebih bernuansa literatif maka diperlukan berbagai 

sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi 

wawasan lingkungan dan pengetahuan yang kita peroleh dari berbagai hal dapat 

dijadikan sumber belajar
8
. Pembelajaran sekarang juga sudah mulai 

mengombinasikan antara konvensional dan modern, sebagai contohnya siswa 

diarahkan untuk mencari materi dengan men download jurnal, ebook, artikel. 

Dengan begitu mereka akan terbiasa membaca dan menemukan informasi yang 

lebih dalam. Semakin siswa mendapatkan referensi yang akurat dan kredibel, 

maka dia juga akan mendapatkan bahan yang bagus dan benar. Dengan begitu 

siswa dapat menguasai materi dan mampu mendapatkan hasil yang bagus dalam 

pembelajaran.  

Literasi informasi, berdasarkan hasil observasi pra penelitian, 

permasalahan yang sering muncul pada literasi informasi yaitu ketika sedang 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar guru hanya mencari referensi dari buku 

paket yang tersedia yang seharusnya diimbangi dengan materi yang berasal dari 

sumber lainnya. Selain itu, peneliti juga menemukan ketika menggunakan 

informasi dari internet, mereka cenderung hanya sekadar membacakan isi dari apa 

yang ia temukan tanpa menelaah kebenaran isi yang ia temukan atau 

                                                           
8
Ani Cahyadi, Pengembangan Media dan Sumber Belajar: (Laksita Indonesia 2019), h. 

97. 
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sederhananya mengolah menggunakan bahasanya sendiri. Begitupun siswa ketika 

presentasi berlangsung kelompok penyaji menjawab pertanyaan yang diajukan 

audiens dengan jawaban yang berasal dari internet tanpa menyaring informasi 

yang ia dapat terlebih dahulu, sehingga terjadi kesalahpahaman yang akan 

berakibat terhadap pemahaman siswa pada suatu konsep.  

Kebanyakan dari guru beralasan dengan menggunakan internet jawaban 

yang diinginkan secara otomatis akan langsung terjawab tanpa harus membaca 

lembar per lembar, mereka masih menganggap bahwa media belajar dan sumber 

informasi hanya terpaku ke pada buku paket atau yang sudah disediakan di 

sekolah saja. Akibatnya siswa hanya mendapatkan informasi yang diperoleh dari 

buku saja dan tidak menelaah dan membandingkan dengan referensi dari sumber 

lain sehingga berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Padahal hampir 

semua siswa sudah memiliki smartphone yang semakin memudahkan siswa dalam 

menggunakan dan mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan.  

Literasi media berarti kemampuan untuk menggunakan teknologi media 

lama dan baru sampai dengan memiliki hubungan kritis ke konten media
9
. Media 

menjadi pelopor dalam membangun realitas, sehingga media bertanggung jawab 

dalam memberikan pemahaman dan pengamalan khalayak. Pembelajaran di 

sekolah juga sangat membutuhkan peran media. Misalkan saja guru mampu 

menuangkan ide-ide literasinya ke dalam sebuah media pembelajaran yang 

dirancangnya, sehingga guru akan lebih mudah menyampaikan materi yang 

dijelaskannya sekaligus mengembangkan kompetensi pedagogik, Sedangkan 

                                                           
9 Yusrin Ahmad Tosepu, Literasi Informasi & Media (Oase Pustaka 2021), h.88. 
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literasi media guru MTs. Darul Abrar dalam mengoperasikan media tidak tinggi 

seperti mengetik, spreadsheets, power point dan juga dalam hal pembuatan akun 

email.  

Literasi digital, berdasarkan hasil observasi pra penelitian, permasalahan 

yang muncul ketika guru MTs. Darul Abrar masih sulit berkontribusi dalam 

peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia 

pendidikan yaitu pengembangan diri. Serta kurangnya minat memanfatkan 

fasilitas sekolah seperti komputer, laptop dan infokus untuk karya inovatif tepat 

guna yang semestinya memanfaatkan literasi digital yang bisa memberikan 

peluang dalam meningkatkan aspek kompetensi guru dalam pengembangan 

keprofesian secara berkelanjutan
10

. Selain dari itu kurangnya kemampuan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

sampai pada tidak efektifnya menganalisis informasi sehingga menimbulkan sikap 

kurang kreatif, sulit mendapatkan solusi, serta kemampuan siswa dalam hal 

belajar mandiri maupun kelompok tidak terbentuk. 

Kompetensi pedagogik dapat ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan  

tentang kecakapan dasar yakni, literasi informasi, media dan digital. Dengan 

wawasan ketiga literasi tersebut seharusnya mampu meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kinerja. Salah satu faktor penting dalam membangun kualitas 

pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran
11

. Guru seharusnya memiliki keterampilan yang memadai untuk 

                                                           
10

Sitti Utami Rezkiawaty Kamil, Literasi Digital Generasi Milenial (Literacy Institute 

2018) h. 25. 
11

Simon Sili Sabon, Optimalisasi Peran MGMP dalam Meningkatkan Kualitas 

Mengajar (Kemendikbud 2019), h. 115. 
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mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan media pembelajaran dalam 

upaya meningkatkan minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik.
12

  

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah umum di atas dapat dijabarkan ke dalam berbagai  

masalah khusus sebagai berikut:  

1. Apakah literasi informasi berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru 

di MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone?  

2. Apakah literasi media berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru di 

MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone?  

3. Apakah literasi digital berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru di 

MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone?  

4. Apakah literasi informasi, media dan digital secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru di MTs. Darul Abrar 

Kabupaten Bone?  

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau 

sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya
13

. Adapun Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

                                                           
12

Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 13. 

13
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2008),h. 35. 
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1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kemampuan literasi 

informasi terhadap kompetensi pedagogik guru di MTs. Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kemampuan literasi media 

terhadap kompetensi pedagogik guru di MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kemampuan literasi digital 

terhadap kompetensi pedagogik guru di MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan literasi 

informasi, media dan digital terhadap kompetensi pedagogik guru di MTs. 

Darul Abrar Kabupaten Bone. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi 

kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata agar menyamakan 

persepsi, yaitu: 

1. Literasi informasi: kemampuan dalam mengakses beraneka ragam format 

seperti buku, koran, serta internet dan media sosial.  

2. Literasi media: Martin S. Briggs menyebutkan bahwa media pembelajaran 

mencakup semua sumber belajar yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan belajar (siswa). Sesuai dengan kedudukan media 

sebagai bagian dari proses pembelajaran, media pembelajaran memiliki 
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fungsi untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan
14

 

3. Literasi digital: merupakan kemampuan memahami dan menggunakan  

informasi dari berbagai sumber yang disajikan melalui alat digital.  

4. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kemampuan guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi empat variabel, yakni: Tiga variabel 

bebas yaitu: Literasi Informasi (X1), Literasi Media (X2), Literasi Digital (X3). 

Satu variabel terikat yakni kompetensi pedagogik guru. Keempat variabel tersebut 

dijabarkan menjadi indikator penelitian dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1  

Ruang Lingkup Penelitian  

No. Variabel Indikator 

1 Literasi Informasi  

 

a. Strategi Mencari informasi  

b. Penggunaan informasi  

2 Literasi Media  

 

a. Kemampuan berkomunikasi 

melalui media 

b. Kemampuan memproduksi 

media 

3 Literasi Digital  

 

a. Mampu membaca melalui 

aplikasi digital 

b. Mampu menulis lewat aplikasi 

digital  

4 Kompetensi Pedagogik  

(Pengembangan potensi peserta 

didik) 

a. Menganalisis hasil belajar  

b. Merancang dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran 

c. Aktif membantu peserta didik 

                                                           
14

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.177. 
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E. Kajian Pustaka  

Dalam kegiatan penelitian, tentunya harus didasarkan pada penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai kerangka teori atau landasan teoretis lainnya. 

Adapun penelitian yang relevan dengan peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

I Putu Gede Sutrisna dalam penelitiannya yang mengupas tentang 

“Gerakan Literasi Digital pada Masa Pandemi Covid-19”.  Hasil penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa pada masa pandemi covid-19 literasi digital 

merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia 

modern dan mengantisipasi penyebaran informasi negatif pada masa pandemi 

covid-19. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir 

dan pandangan yang kritis-kreatif. Tulisan ini menawarkan konsep gerakan 

literasi digital yang bisa dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Gerakan 

literasi digital yang dapat dilakukan pada masa pandemi covid-19 adalah gerakan 

literasi digital keluarga dan gerakan literasi digital masyarakat. Gerakan literasi 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan 

positif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini 

juga menawarkan konsep antisipasi berita hoaks pada masa pandemi covid-19.  

Perbedaan, penelitian di atas membahas tentang konsep gerakan literasi 

digital yang bisa dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, sedangkan peneliti 

fokus masalahnya pengaruh literasi digital terhadap kompetensi guru. 

Penelitian Juliana Kurniawati Siti Baroroh yang berjudul “Literasi Media 

Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu” mengungkap bahwa 

survei mengenai literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
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Bengkulu ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai media digital, dan untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat individual kompetensi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu dalam meliterasi media digital, serta untuk mengetahui 

faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi  tingkat individual kompetensi 

terkait literasi media digital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode survei deskriptif dan teknik analisis data statistik deskriptif untuk 

menganalisis data penelitian.  

Perbedaan, penelitian tersebut berfokus pada pemahaman mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai media digital sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada pemahaman guru MTs Darur 

Abrar Kabupaten Bone terhadap media digital. 

Gracia Rachmi Adiarsi judul penelitian “Literasi Media Internet Di 

Kalangan Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

penggunaan Internet sehubungan dengan literasi media. Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan 

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

ada 210 juta pengguna internet di dalam negeri pada periode 2021-2022. Jumlah 

itu meningkat 6,78% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 196,7 

juta orang. Hal itu pun membuat tingkat penetrasi internet di Indonesia menjadi 
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sebesar 77,02%
15

. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah literasi 

media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengakses internet 

di bawah 5 jam per hari umumnya sudah sibuk dengan pekerjaannya dan tidak 

terlalu intens menggunakan media Internet baik melalui smartphone maupun 

komputer. Berbeda dengan mahasiswa yang mengakses internet di atas 5 jam per 

hari, hampir setiap saat mereka menggunakan internet untuk media sosial dan 

pesan instan (instant messenger) melalui ponsel pintarnya (smartphone). Sikap 

kritis terhadap pesan media yang dikonsumsi oleh para narasumber tergantung 

dari informasi yang menarik perhatian mereka.  

Perbedaan, penelitian ini membahas tentang pengaruh literasi media di 

kalangan mahasiswa, sedangkan peneliti fokus masalahnya pada pengaruh literasi 

media terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone. 

Franindya Purwaningtyas, 2018 dengan judul penelitian Literasi Informasi 

dan Literasi Media penelitian ini membahas tentang Globalisasi menciptakan 

dunia yang borderless atau tanpa batas sehingga informasi dapat tersebar secara 

luas tanpa ada filter yang menghasilkan bercampurnya informasi hoax atau fake. 

Dalam menentukan kebutuhan informasi yang beragam di era digital masyarakat 

diminta untuk lebih selektif, peka dan berpikir kritis terhadap informasi yang 

tersebar secara random di dunia digital. Literasi menjadi kemampuan yang wajib 

dimiliki bagi peradaban informasi yang kini hidup di era serba teknologi. 

Kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi informasi dan 

                                                           
15

https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-

juta-pada-2022 
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media dalammenemukan informasi atau konten yang tepat, akurat, kredibel dan 

muktahir. 

Perbedaan, penelitian ini membahas tentang kemampuan literasi informasi 

dan media dalam melakukan identifikasi masalah di kalangan masyarakat, 

sedangkan peneliti fokus masalahnya pada pengaruh literasi informasi dan media 

terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone. 

Membangun budaya literasi informasi bagi masyarakat kampus, oleh 

Riska Darmayanti (2016) penelitian ini membahas literasi informasi bagi 

masyarakat kampus pengelola perpustakaan dituntut tidak hanya terampil 

menhurusi buku namun juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi informasi 

(TI). Dengan menguasai teknologi informasi pustakawan akan menguasai 

penelusuran literasi informasi. Dengan keterampilan yang dimiliki pustakawan 

akan bisa membimbing dan mengajari pengguna perpustakaan untuk menemukan 

sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Dari semua pembahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan adalah fungsi informatif, agar 

perpustakaan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal perlu dilakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sebagai pusat sumber 

informasi. Masyarakat informasi memberikan kemudahan akses informasi tanpa 

batas ruang dan waktu. Masyarakat informasi yang meningkat disertai dengan 

adanya penggunaan teknologi informasi yang meluas dan hal ini merupakan salah 

satu dari berbagai criteria terbentuknya abad informasi. Literasi informasi 

bukanlah hanya sekedar tahu mengenai berita-berita artis dalam dan luar negeri, 

dan bukan pula melek hanya terhadap trend-trend terbaru gaya berpakaian, tetapi 
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yang lebih diterapkan di sini ialah menyerap informasi yang berujung pada 

penambahan pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan itu sendir. 

Perbedaan, penelitian ini membahas literasi informasi dikalangan 

masyarkat kampus khususnya pengelola perpustakaan, sedangkan peneliti fokus 

masalahnya pada pengaruh literasi informasi kompetensi pedagogik guru MTs. 

Darur Abrar Kabupaten Bone. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  

kemampuan literasi informasi, media dan digital terhadap kompetensi  

pedagogik Guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. 

1) Untuk menguji pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap kompetensi 

pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone.  

2) Untuk menguji pengaruh kemampuan literasi media terhadap kompetensi 

pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone.  

3) Untuk menguji pengaruh kemampuan literasi digital terhadap kompetensi 

pedagogik guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone.  

4) Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh kemampuan literasi informasi, 

media dan digital terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darul abrar 

Kabupaten Bone.  

2. Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan penelitian dijelaskan untuk memberikan keterangan tentang 

suatu hal yang diharapkan dalam penelitian ini. Kegunaan yang diharapkan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, menambah wawasan dan menjadi rujukan dan masukan baru bagi 

perkembangan pendidikan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, sebagai wacana untuk memperdalam cakrawala pemikiran 

dan pengetahuan, khususnya dalam dunia pendidikan. 

2) Bagi lembaga sekolah, sebagai bahan masukan untuk menguasai literasi 

informasi, media, dan digital dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

dan meningkatkan kualitas pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Literasi Informasi 

1. Definisi Literasi Informasi  

Teori pembelajaran konektivisme telah diperkenalkan oleh George 

Siemens (2004). Menurut Siemens konektivisme merupakan teori pembelajaran 

yang digunakan untuk era masa kini dan merupakan alternatif teori pembelajaran 

pada abad digital. Beliau telah membangunkan teori pembelajaran konektivisme 

kerana percaya bahawa teori-teori pembelajaran sebelumnya seperti behaviorisme, 

kognitivisme dan konstruktivisme tidak dapat lagi memenuhi sifat pengajaran dan 

pembelajaran dalam zaman digital kini. Seorang berkebangsaan Amerika bernama 

Paul Zurkowski, Presiden Information Industry Association, adalah orang pertama 

yang menggunakan istilah literasi informasi. Dijelaskan bahwa individu yang 

melek informasi adalah orang yang terlatih dalam penerapan sumber daya 

informasi untuk pekerjaan mereka. Mereka belajar teknik-teknik dan 

keterampilan-keterampilan untuk memanfaatkan cakupan yang luas dari sarana 

informasi sebagaimana juga sumber-sumber utama dalam memecahkan 

permasalahan mereka.
1
 

Literasi informasi merupakan kemampuan yang cukup penting bagi  

guru di tengah era digital saat ini. Guru yang gagap teknologi akan menurunkan 

derajat kredibilitasnya di hadapan para murid sehingga para murid cenderung 

bersikap meremehkan. Seolah-olah guru adalah orang yang “dungu” di tengah era 

                                                           
1Edward K. Owusu, “Debating Definitions of Information Literacy: Enough is 

Enough”,”Emeraldinsight, (March 2005), h. 2. 
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digital. Siswa lebih paham dan senang dengan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan teknologi sehingga guru harus mampu beradaptasi dengan keadaan 

tersebut. Istilah literasi informasi mungkin masih jarang terdengar di masyarakat 

kita. Kata “literasi” masih belum didefinisikan artinya di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Namun berita-berita pendidikan mulai sering menggunakan kata yang 

sepadan dengan literasi informasi, yaitu melek informasi.
2
 Pada saat ini kata 

literasi disandingkan dengan kata-kata lain, misalnya literasi informasi, literasi  

media, literasi komputer, dan literasi mata pelajaran. Masing-masing istilah  

pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu dipentingkannya kemampuan membaca 

dan menulis. Selanjutnya, makna yang terbaru dari literasi adalah berpikir kritis, 

dapat menghitung, memecahkan masalah, cara mencapai tujuan, mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan potensi seseorang. 

Literasi tidak boleh sekadar membaca, sebab ia merupakan kemampuan  

kompleks. Selain empat keterampilan berbahasa (menyimak atau mendengarkan, 

membaca, menulis, dan berbicara), literasi dimaknai sebagai semua usaha dalam 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi. Aspek melek komputer dan 

menangkal berita bohong dan palsu masuk di dalamnya.
3
 

 “Literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan 

untuk mencari, menganalisis dan memanfaatkan informasi”.
4
 Menurut Jesus Lau 

literasi informasi sebagai seperangkat kemampuan yang dibutuhkan bagi setiap 

                                                           
2Gunawan, Agustin dkk, “7 Langkah Literasi Informasi: Knowlarge Management”, 

(Jakarta : Universitas Atma Jaya 2008), h. 144. 

3Farid Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, “Media Literasi Sekolah (Teori dan Praktik)” 

(Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h. 13. 

4 
Hasugian, Jonner, “Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi” (Medan: USU  

Press, 2009), h. 200. 
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individu untuk membantu dalam berbagai aspek kehidupan baik pendidikan, 

kesehatan, hubungan bermasyarakat maupun pada saat bekerja. 

Definisi lainnya diberikan oleh ACRL (Association of College and 

Research Libraries), menurutnya literasi informasi adalah seperangkat 

kemampuan yang diperlukan individu untuk mengenali, menemukan, 

mengevaluasi dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. 

Literasi informasi ini berfokus pada strategi dan proses pencarian informasi serta 

kompetensi penggunaan informasi.
5
 Menurut Weber dan Johnston literasi 

informasi adalah kemampuan mencari informasi, memilih sumber informasi 

secara cerdas, menilai dan memilah-milah sumber informasi, menggunakan serta 

menyajikan informasi secara etis.
6
 Dari beberapa definisi para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa literasi informasi adalah kemampuan mencari, menganalisis, 

dan mengidentifikasi suatu informasi kemudian mengomunikasikannya. 

2. Tujuan Literasi Informasi 

Tujuan Literasi Informasi Menurut UNESCO literasi informasi 

memampukan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai pengguna  

informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya sendiri.
7
 UNESCO  

juga mengatakan bahwa tujuan literasi informasi adalah memampukan  

seseorang agar mampu mengakses dan memperoleh informasi mengenai  

                                                           
5Morteson and Lau, Jesus. Informasion Competencies : bridging the North South 

Knowledge Gap. http://www.library.uiuc.edu/mortenson/pdf/laulecture.pdf, Diakses 02 Maret  

2020 

6
Jonner Hasugian, Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

Perguruan Tinggi, Pustaha: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 2, Desember 

2008 

7
UNESCO. Development of information literacy: through school libraries in South-East  

Asia Countries, Bangkok: UNESCO, 2015, h. 1. 
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kesehatan, lingkungan, pendidikan, pekerjaan mereka dan lain- lain, memandu 

mereka dalam membuat keputusan yang kritikal mengenai kehidupan mereka 

lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan mereka. Literasi 

informasi dibutuhkan di era globalisasi agar pengguna memiliki kemampuan 

untuk menggunakan informasi dan teknologi komunikasi serta  aplikasinya dalam 

mengakses dan membuat informasi. Misalnya kemampuan dalam menggunakan 

alat penelusuran di internet. 

Manfaat literasi informasi menurut Gunawan literasi informasi  

bermanfaat dalam persaingan di era globalisasi informasi, sehingga pintar  

saja tidak cukup tetapi yang utama adalah kemampuan dalam belajar terus  

menerus.
8
 Berikut adalah manfaat literasi informasi menurut Adam yaitu :

9
 

1) Membantu mengambil keputusan  

Literasi informasi membantu kita dalam mengambil keputusan  

untuk memecahkan masalah. Ketika orang tersebut memiliki informasi yang 

cukup maka orang tersebut dapat mengambil keputusan dengan tepat.  

2) Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan  

Dengan memiliki kemampuan literasi informasi maka semakin  

terbuka kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran sehingga dapat belajar 

secara mandiri. 

3) Menciptakan pengetahuan baru 

                                                           
8 Gunawan, Agustin dkk, 7 Langkah Literasi Informasi”, (Jakarta : Universitas Atma 

Jaya), h. 33. 

9 Yusuf Dzul Ikram Al Hamidy, Heriyanto, “Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa 

Pada Layanan American Corner (Universitas Diponegoro Semarang: Semarang), h. 5. 
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Seseorang yang memiliki kemampuan literasi informasi akan mampu 

memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tidak mudah 

percaya dengan informasi yang diperoleh, dengan begitu akan muncul 

pengetahuan baru. 

 

B. Literasi Media 

1. Pengertian Literasi Media  

Literasi media bukan keterampilan yang kita dapat begitu saja, akan tetapi  

seperti halnya dengan keterampilan  lainnya yang butuh dengan proses dan 

ketekunan. Jika kita mempertimbangkan betapa pentingnya media massa dalam 

menciptakan dan mempertahankan budaya yang akan membantu menentukan 

hidup kita, ini merupakan keterampilan  yang harus ditingkatkan. Literasi media 

terdiri dari dua kata, yakni literasi dan media. Maka literasi media dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mencari, mempelajari, dan memanfaatkan berbagai 

sumber media dalam berbagai bentuk.
10

 

Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan  

mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk medium. Suatu  

perspektif yang kita gunakan secara aktif ketika berhadapan dengan media  

dengan maksud untuk menafsirkan makna dari pesan yang kita hadapi.
11

  

Potter menambahkan bahwa media literasi adalah ketika kita tidak begitu  

                                                           
10

Juliana Kurniawati dan Siti Baroroh, Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu, Jurnal Komunikator, h. 53. 

11
Potter, W. James. “Media Literacy”. (New York: Sage Publications, 2011), h. 4. 
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saja menerima gambaran-gambaran yang disampaikan pesan tersebut.
12

 

Menurutnya, media literasi memberi kita kontrol terhadap berbagai  

interpretasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai pesan media yang memiliki  

makna-makna yang sifatnya di atas permukaan dan di bawah permukaan. 

Seseorang dengan media literasi yang rendah hanya dapat melihat makna-makna 

di permukaan. Dalam kasus ini, medialah yang memegang kontrol karena media 

menentukan makna dan makna tersebut tidak pernah diteliti lebih jauh. 

Jika tingkat media literasi seseorang tinggi, maka ia mampu 

menginterpretasikan secara berbeda dari apa yang disajikan media kepadanya. 

Dengan demikian, ia tidak begitu saja menerima apa yang disampaikan media. 

Memiliki kontrol terhadap media bukan berarti kita dapat mengubah media 

tersebut, melainkan mengubah bagaimana kita mengekspos diri kepada media dan 

mengubah akibat eksposur tersebut terhadap diri kita. Secara umum, fokus 

pendidikan media literasi adalah pada para siswa tingkat dasar-menengah keatas, 

karena banyak pendidik percaya bahwa pada level tersebut mereka masih dalam 

proses pembentukan cara pandang dan lebih terbuka akan teknik- teknik analisis 

dan evaluasi. Selain itu, akan lebih mudah jika memasukkan media literasi ke 

dalam sistem pendidikan dasar.
13

 Meskipun ada bukti yang mengatakan bahwa 

pemikiran seseorang akan berlanjut mencapai kedewasaan sepanjang 

bertambahnya usia, namun pencapaian media literasi tidak banyak diperoleh 

                                                           
12

Teri Kwall Gamble & Michael Gamble, Communication Works, 7th Edition, (New 

York, McGraw-Hill Higher Education, 2002), h. 556. 

13Arke, Edward T., Primack, Brian A.. “Quantifying Media Literacy: Development, 

Reliability, and Validity of a New Measure,” (Education Media International, 2019), h. 46-54. 
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melalui proses pendewasaan, melainkan secara domain diperoleh melalui 

pengalaman dan pengembangan keahlian secara sadar.
14

 

2. Kemampuan dalam Literasi Media  

Menurut Potter, dalam media literasi dibutuhkan empat kemampuan  

untuk meneliti isi pesan, yaitu analisis, membandingkan/mengontraskan,  

evaluasi, dan abstraks
15

. 

a. Analisis  

Merujuk pada kegiatan membagi pesan menjadi beberapa elemen  

penuh makna. Jika kita menonton sebuah film tanpa menganalisisnya, kita akan 

menganggapnya sebagai suatu keseluruhan yang monolitik dan hanya bereaksi 

dengan mengatakan kita menyukai film tersebut atau membencinya. Kita tidak 

mampu memberikan alasan yang lebih jauh karena kita tidak mampu 

menganalisisnya. Ketika seseorang menganalisis pesan, mereka akan mampu 

melihat lebih jauh bentuk, struktur, dan susunan pesan. Mereka dapat 

menggunakan konsep-konsep artistik, kebahasaan, sosial, politik, dan ekonomi 

untuk memahami konteks pesan. Mereka menggunakan pengetahuan atau 

pengalaman mereka untuk menginterpretasi pesan. 

b. Membandingkan/mengontraskan  

Setelah kita membagi sebuah pesan ke dalam beberapa elemen, kita  

harus membandingkan elemen-elemen tersebut dengan elemen yang  

terdapat pada struktur pengetahuan kita. Dengan ini kita akan menentukan mana 

                                                           
14Potter, W. James. “Media Literacy” (New York: Sage Publications, 2011), h. 24. 

15
Potter, W. James. “Media Literacy” (New York: Sage Publications, 2011), h. 44. 
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elemen mana saja yang sama dan elemen mana saja yang berbeda. Melakukan 

compare/contrast terhadap film misalnya. 

c. Evaluasi  

Evaluasi adalah menilai suatu elemen dengan cara membandingkan  

elemen tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam mengevaluasi suatu 

pesan, yang dibutuhkan tak hanya struktur pengetahuan dalam hal  

kognitif saja, melainkan juga informasi emosional, moral, dan estetika.  

Ketika seseorang mengevaluasi pesan, ia akan mampu menghubungkan  

pesan tesebut dengan pengalamannya dan kemudian menilai kebenaran, 

kualitas, dan relevansinya. Ia dapat memberi penghargaan dan memperoleh 

kesenangan dari menginterpretasi pesan tersebut, merespon pesan yang kompleks 

tersebut melalui tulisan atau ucapan dan memberi penilaian terhadap nilai-nilai 

dalam pesan tersebut berdasarkan prinsip etika atau agama.  

d. Abstraksi  

Abstraksi adalah kemampuan untuk membuat deskripsi yang ringkas, jelas, 

dan akurat tentang pesan yang telah dievaluasi. Dengan kata lain, setelah ia 

membagi suatu pesan dalam beberapa bagian, menganalisis elemen-elemennya 

dan mengevaluasinya, ia akan menceritakannya kembali kepada orang lain 

dengan caranya sendiri. Ini dapat melatihnya dalam hal brainstorming, 

perencanaan, penyusunan, penggunaan bahasa tulisan serta ucapan. Selain itu, 

abstraksi juga mencakup pembentukan ide kembali ke dalam bentuk pesan yang 

baru. 

C. Literasi Digital 
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1. Pengertian Literasi Digital  

Menurut Paul Gilster literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk 

memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai 

sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer.
16

 

Bawden menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar 

pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada 

dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di 

lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru 

menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, 

diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring.
17

 Dengan 

demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan 

dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan 

menyebarluaskan informasi. Sementara itu, Douglas A.J. Belshaw dalam tesisnya 

What is „Digital Literasi„? menjelaskan ada delapan elemen esensial untuk 

mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut:  

a. Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital; 

b. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten;  

c. Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual;  

d. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia  

digital;  

e. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab;  

                                                           
16Gilster Paul. Digital Literacy. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2017. 

17 Bawden  David. Information and Digital Literacies; A Review of Concept. The 

University of Arizona, 2001. 
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f. Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru;  

g. Kritis dalam menyikapi konten;  

h. Bertanggung jawab secara sosial. 

Aspek kultural, menurut Belshaw, menjadi elemen terpenting karena  

memahami konteks pengguna akan membantu aspek kognitif dalam menilai  

konten. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital 

adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat 

komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, 

membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, 

tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut UNESCO konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan 

penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, 

dan komunikasi
18

. Misalnya, dalam Literasi TIK (ICT Literasi) yang merujuk 

pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen 

masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan publik berbasis 

digital. Literasi TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang. Pertama, Literasi 

Teknologi (Technological Literasi) sebelumnya dikenal dengan sebutan 

Computer Literasi merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital termasuk 

di dalamnya pengguna dan kemampuan teknis. 

Kedua, menggunakan Literasi Informasi (Information Literasi). Literasi ini 

memfokuskan pada satu aspek pengetahuan, seperti kemampuan untuk 

                                                           
18

 Rullie Nasrullah.dkk, Materi Pendukung Literasi Digital, (Kemendikbud: Jakarta, 

2017) h. 8. 
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memetakan, mengidentifikasi, mengolah, dan menggunakan informasi digital 

secara optimal. Konsep literasi digital, sejalan dengan terminologi yang 

dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada kegiatan 

literasi, seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan 

pendidikan
19

. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan (life skills) 

yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, 

informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan 

dalam pembelajaran dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif 

sebagai kompetensi digital. 

2. Prinsip Literasi Digital  

Prinsip dasar pengembangan literasi digital, antara lain, sebagai berikut:  

a) Pemahaman 

Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang 

meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari 

media.  

b) Saling Ketergantungan  

Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang  

dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara 

potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat 

dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada 

sebelumnya. Sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk 

                                                           
19 Rullie Nasrullah.dkk, Materi Pendukung Literasi Digital, (Kemendikbud: Jakarta, 

2017) h. 8. 
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media diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tetapi juga saling  

melengkapi satu sama lain.  

c) Faktor Sosial  

Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas  

pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. 

Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan 

melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan 

keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk 

ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan 

informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. 

d) Kurasi  

Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten 

pada media sosial melalui metode “save to read later” merupakan salah satu jenis 

literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah 

informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat  

jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, 

seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi 

informasi yang bernilai. 

Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek, 

yaitu pendekatan konseptual dan operasional. Pendekatan konseptual berfokus 

pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, sedangkan pendekatan 
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operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri yang 

tidak dapat diabaikan.
20

 

D. Kompetensi Guru  

1. Pengertian Guru  

. Berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan  

dosen pasal 1 angka 1 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”.
21

 

Menurut Jamil Suprihatiningrum bahwa: “guru disebut pendidik profesional 

karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut 

mendidik anak”.
22

 Guru juga dikatakan sebagai pemegang amanat, guru 

bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya secara adil dan tuntas 

(mastery learning) dan mendidik dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan 

nilai-nilai humanisme karena pada dasarnya nanti akan dimintai 

pertanggungjawaban atas pekerjan tersebut.
23

 

 

a. Tugas dan tanggung jawab guru 

                                                           
20https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/literasi- DIGITAL.pdf, 

2 Maret 2020, 21:09 

21
Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 angka 1. 

22
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru. (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), h.100. 

23
 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), cet. 1, h. 98. 

https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/literasi-
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Sebagai pengajar atau pendidik guru bertugas membina perkembangan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan anak didik dengan memakai cara yang 

bijaksana sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antara guru dan murid. 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. 

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

Tidak ada seorang gurupun yang berharap 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.
24

 

Pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban untuk mengarahkan 

manusia menuju kebaikan, tanpa pendidikan maka hakikat manusia akan terkikis 

oleh sifat buruk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, guru harus mengarahkan 

kemampuan anak didik tersebut dalam kebaikan. Sehingga anak didik berguna 

bagi diri sendiri, agama, bangsa dan negaranya. Itu akan berhasil jika dimulai dari 

guru itu sendiri yaitu guru yang baik. Di antara ciri-ciri guru yang baik sebagai 

berikut :  

1) Memahami dan menghormati murid.  

2) Menguasai bahan pelajaran yang akan diberikan.  

3) Menguasai metode mengajar dengan bahan pelajaran. 

4) Menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu.  

5) Mengaktifkan murid dalam belajar.  

                                                           
24Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015). h. 34. 
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6) Mampu memberi pengertian dan bukan hanya kata-kata.  

7) Mampu menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid.  

8) Memiliki tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikan.  

9) Tidak terikat oleh satu buku pelajaran (textbook).  

10) Tidak hanya belajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja kepada 

murid, melainkan senantiasa mengembangkan pribadi murid-muridnya. 
25

 

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang  

bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung 

jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi 

berikutnya. Tangung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi 

yang lebih khusus, berikut ini : 

1) Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus mampu menghayati 

perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan 

mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.  

2) Tangung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru 

harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif dan efisien.  

3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiap guru harus 

mengabdi dan melayani masyarakat.  

4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa setiap guru harus turut 

serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, dengan 

melaksanakan penelitian dan pengembangan.
26

 

                                                           
25S Nasution, Diktaktik Belajar Mengajar, (Cet. ke 5; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.8-

13. 



32 

 

 

 

Selain tanggung jawab di atas seorang guru juga memiliki peran  

dan fungsi terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah yakni sebagai pendidik 

dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai 

administrator dan sebagai pengelola pembelajaran. 

Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/wali anak didik dalam 

jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik 

diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan anak didik. Begitulah 

tugas guru sebagai orang tua kedua, setelah orang tua anak didik di dalam 

keluarga di rumah.
27

 

Menurut Oemar Hamalik sebagai seorang guru harus dituntut mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya yakni tanggung jawab moral, tanggung jawab 

dalam bidang pendidikan di sekolah, tangung jawab guru dalam bidang 

kemasyarakatan dan tanggung jawab dalam bidang keilmuan.
28

 Profil 

kemampuan seorang guru dikenal dengan “Sepuluh Kompetensi Guru” yang 

meliputi: 

 

1) Menguasai bahan;  

2) Mengelola program belajar mengajar;  

3) Mengelola kelas;  

                                                                                                                                                                
26E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung. PT.Remaja 

Rosdakarya), h. 8. 

27Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,  

(Jakarta: Rineka Cipta,2015). h. 37  

28
Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta:Bumi 

Aksara,2019), h. 39-40. 
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4) Menggunakan media/sumber belajar;  

5) Menguasai landasan kependidikan;  

6) Mengelola interaksi belajar mengajar;  

7) Menilai prestasi belajar;  

8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan;  

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan  

10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.
29

  

Demikianlah beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

2. Kompetensi Guru  

Secara harfiah kompetensi berasal dari kata “ability” yang berarti 

kemampuan. Sedangkan secara istilah, kompetensi dapat diartikan sebagai 

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi  

keguruannya”.
30

 atau kemampuan yang perlu dimiliki guru untuk melaksanakan 

tugasnya. Menurut kamus Psikologi, “kompetensi adalah kekuasaan dalam bentuk 

wewenang dan kecakapan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu”. 

Menurut Kunandar kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan 

yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat 

dan efektif yang meliputi kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi 

pribadi, kompetensi sosial, kompetensi spiritual.
31

  

                                                           
29

Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar,(Bandung:Sinar Baru,2010),h. 19. 

30
Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2011),h 

14. 

31
Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 55. 
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Jadi, kompetensi adalah kemampuan/kecakapan yang dimiliki oleh 

seseorang berupa keterampilan  dan ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan secara 

nyata dalam tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru.  

Kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik untuk 

menentukan suatu hal. Sedangkan guru adalah semua orang yang berusaha 

memengaruhi , membiasakan, melatih, mengatur serta memberi suri teladan untuk 

membentuk pribadi anak didik dalam hal kependidikan Islam agar diperoleh anak 

didik yang sehat jasmani dan rohani serta bertakwa kepada Allah swt. 

3. Dasar-dasar Kompetensi Guru  

Guru akan mampu melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik  

apabila ia memiliki kemampuan dasar/kompetensi keguruan yang dimilikinya 

karena hal ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan 

pengajarannya.  

Pada pasal 28 ayat (3) bagian 1 bab VI Peraturan Pemerintah no 19/2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan pasal 3 ayat (2) bagian I bab II 

Peraturan Pemerintah no 74/2008 tentang guru, kompetensi guru terdiri dari 

empat bentuk yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.  

Keempat bentuk kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan 

profesional guru memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pembelajaran 

didalam kelas. Oleh karena itu, kompetensi ini termasuk salah satu kompetensi 

penting yang harus dikuasai oleh para guru. 
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a. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik meliputi, pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan 

kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.
32

  

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a 

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi, pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peseta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki.
33

 

Menurut peraturan pemerintah tentang guru, bahwasanya kompetensi 

pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki 

keahlian secara akademik dan intelektual Guru seharusnya memiliki 

kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan materi yang 

diajarkan 

2) Pemahaman terhadap peserrta didik 

                                                           
32

Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimana, (Bandung Yrama 

Widya 2008), h. 19-20. 

33
E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 75. 
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Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat pendekatan yang tepat 

yang dilakukan pada anak didiknya. 

3) Pengembangan kurikulum/silabus. 

Guru memiliiki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan 

nasional yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. 

4) Perencanaan pembelajaran 

Guru merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumberdaya 

yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah 

dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang 

timbul. 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis Pembelajaran pada 

hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi 

peserta didik. 

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksud untuk 

mempermudah atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran Dalam hal ini 

guru dituntut untuk memilki kemampuan menggunakan dan 

mempersiapkan materi pembelajaran dalam sistem jaringan komputer yang 

dapat diakses oleh peserta didik.Meskipun demikian, kecanggihan 
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teknologi pembelajaran bukan satu-satunya syarat untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah, karena bagaimanapun canggihnya 

teknologi tetap saja tidak bisa diteladani 

7) Evaluasi hasil belajar 

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan 

pembentukan kompetensi peserta didik. 

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Oleh sebab itu untuk memenuhi 

kompetensi tersebut seorang guru perlu memiliki beberapa bekal 

pengetahuan yang meliputi pengetahuan ilmu pendidikan dan ilmu 

pengetahuan bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran 

diajarkan guru. Ilmu pengetahuan tentang ilmu kependidikan ini 

merupakan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam menunjang 

berjalannya proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

b. Kompetensi Profesional 

Uzer Usman menyebutkan bahwa yang termasuk kompetensi profesional di 

antaranya menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, 

menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran serta menilai 

hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
34

 Dengan kompetensi  

tersebut, tujuan yang diharapkan dapat berhasil.  

                                                           
34

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 17. 
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Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
35

 

Menurut Mulyasa secara umum ruang lingkup kompetensi profesional guru 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis, dan sebagainya.  

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

3) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.  

4) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat,media dan 

sumber belajar yang relevan.  

5) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan progam pembelajaran.  

Seorang guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan 

sekolah harus memilki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik- baiknya. Tanpa mengabaikan 

kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap instuisi 

                                                           
35E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 135.  
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sekolah sebagai indikator, maka guru dinilai berkompeten secara profesional 

apabila:  

1) Guru tersebut mampu mengembangkan tangungjawab dengan sebaik-

baiknya.  

2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.  

3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan sekolah.  

4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar 

mengajar dalam kelas.
36

 

Dengan bertitik tolak dari pengertian di atas, maka pengertian guru 

profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan maksimal. 

c. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

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

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

dari poin-poin pengertian kompetensi kepribadian di atas.  

1) Memiliki kepribadian mantap dan stabil dalam hal ini guru dituntutut 

untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial. Jangan 

sampai seoarang pendidik melakukan tindakan-tindakan yang kurang 

terpuji, kurang profesional, atau bahkan bertindak tidak senonoh.  

                                                           
36Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, h. 38. 
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2) Memiliki kepribadian yang dewasa kedewasaan guru tercermin dari 

kestabilan emosinya. Untuk diperlukan latihan mental agar guru tidak 

mudah terbawa emosi sebab, jika guru marah akan mengakibatkan 

berdampak pada turunnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran, serta 

dapat mengganggu konsentrasi belajarnya.  

3) Memiliki kepibadian yang arif kepribadian yang arif ditunjukkan melalui 

tindakan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta  

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan berindak.  

4) Memiliki kepribadian yang berwibawa kepribadian yang berwibawa 

ditunjukkan oleh perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan 

disegani.  

5) Menjadi teladan bagi siswa dalam istilah bahasa Jawa, guru artinya 

“digugu lan ditiru”. Kata ditiru berarti dicontoh atau dalam arti lain 

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

geriknya.  

6) Memiliki akhlak mulia guru harus berakhlak mulia karena perannya 

sebagai penasihat. Niat pertama dan utama seoarang guru berorientasi pada 

dunia akhirat, niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas, 

maka guru akan bertindak sesuai dengan norma agama dan menghadapi 

segala permasalahan dengan sabar karena rida Allah swt.
37

 

d. Kompetensi Sosial  

                                                           
37Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru, h.106-108. 
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Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat 

sekitar. Guru merupakan makhluk sosial. Kehidupan kesehariannya tidak dapat 

dipisahkan oleh kehidupan bersosial, baik di sekolah atau di masyarakat. Maka 

dari itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang memadai.  

Berikut adalah hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial.  

1) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif agar guru dapat berkomunikasi 

secara efektif, terdapat tujuh petensi sosial yang harus dimiliki:  

a) Memiliki pengetahuan tentang adat dan istiadat sosial dan agama; 

b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi;  

c) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi;  

d) Memiliki pengetahuan tentang estetika;  

e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial;  

f) Memiliki sika yang benar terhadap pengetahuan pekerjaan;  

g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.  

2) Manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat 

Untuk memanajemen hubungan anatar sekolah dan masyarakat, guru dapat 

menyelenggarakan program, ditinjau dari segi proses penyelenggaraaan 

dan jenis kegiatannya. 

3) Ikut berperan aktif di masyarakat Selain sebagai pendidik, guru juga 

berperan sebagai wakil masyarakat yang representatif. Dengan demikian, 

jabatan guru sekaligus sebagai jabatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, 
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guru mengemban tugas untuk membina masyarakat agar berpartisipasi 

dalam pembangunan.  

4) Menjadi agen perubahan social UNESCO mengungkapkan bahwa guru 

adalah agen perubahan yang mampu mendorong pemahaman dan 

toleransi. Tidak sekedar mencerdaskan siswa, tetapi juga mampu 

mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Salah 

satu tugas guru dalah menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke 

dalam kehidupan yang bermakna bagi siswa. Sebagai pendidik, guru perlu 

mengembangkan kecerdasan sosial kepada siswa. 

E. Kompetensi Pedagogik Guru  

Kompetensi Pedagogik Guru Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 8 Undang undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik.
38

 Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi hal berikut:  

1. Pemahaman wawasan/landasan kependidikan;  

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki  

keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan 

pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki 

kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, 
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guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan 

pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga 

pendidikan yang diakreditasi pemerintah. 

2. Pemahaman terhadap peserta didik;  

Mengajar menurut pendapat modern tidak mungkin tanpa mengenal  

murid. Kalau kita mengajarkan geografi, tak cukup kalau kita menguasai  

bahan ajaran itu, kita juga harus mengenal anak sebab sebenarnya kita  

mendidik anak itu. Tidak boleh lagi anak itu dianggap suatu bejana yang  

harus diisi oleh guru dengan bahan pelajaran. Menurut penyelidikan, belajar 

dengan efektif hanya mungkin kalau anak itu sendiri turut aktif dalam 

merumuskan serta memecahkan masalah. Di sekolah modern, anak-anak diturut 

sertakan menentukan bahan pelajaran, tentu dalam rangka tujuan dan filsafat 

pendidikan yang dianut oleh sekolah itu. Bahan pelajaran tidak dipaksakan 

kepada murid. Bahan pelajaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan anak 

seperti :  

1. Kebutuhan jasmaniah.  

Anak anak suka bergerak dan melakukan olah raga. Pendidikan jasmani 

menarik minat anak anak. Soal makan, tidur dan kebiasaan mengenai kesehatan 

mudah memikat perhatian anak.  

2. Kebutuhan sosial.  

Sekolah harus juga dpandang sebagai lembaga tempat anak-anak belajar 

bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya yang berbeda mengenai 
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jenis kelamin, suku bangsa, agama, status sosial atau pendapat. Guru harus 

menciptakan suasana kerja sama antara murid-murid. Bekerja kelompok harus 

lebih banyak dijadikan metode untuk menumbuhkan rasa sosial. Guru hendaknya 

lebih memperhatikan anak anak pendiam dan menyendiri. Menurut ahli ilmu jiwa 

anak pendiam lebih banyak mengalami kesulitan dalam penyesuaian dirinya 

kepada lingkungan sosialnya dari pada anak-anak yang rebut di dalam kelas.  

3. Kebutuhan intelektual.  

Bahan pelajaran yang dipaksa oleh rencana pelajaran yang ditetapkan oleh 

atasan, sering kurang sesuai dengan minat anak. Di sekolah modern anak-anak 

diberi kesempatan memilih pelajaran yang disukainya. Selain dari itu perlu lebih 

banyak perhatian kegemaran atau hobby anak-anak.
39

  

Untuk mengajar dengan baik diperlukan keterangan yang selengkap-

lengkapnya tentag murid. Oleh sebab itu sekolah dengan sengaja mengumpulkan 

keterangan-keterangan itu sejak anak masuk sekolah. Keterangan itu senantiasa 

diperlengkapi selama anak itu belajar di sekolah dan agar dapat sedalam-

dalamnya mengenal latar belakang murid. Keterangan yang harus diisi untuk 

memahami seorang peserta didik contohnya mengenai keterangan pribadi anak 

(nama, biodata orang tua), kepandaian (angka-angka rapor, hasil tes), kesehatan, 

keadaan rumah, riwayat sekolah, hobby, sifat-sifat pribadi, cita-cita dan lain 

sebagainya yang dirasa perlu.  

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus 
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dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreatifitas, kondisi 

fisik, dan perkembangan kognitif. 

a. Tingkat Kecerdasan 

Upaya untuk mengetahui tingkat kecerdasan telah telah dilakukan para ahli 

psikologi, antara lain oleh Cattell dengan istilah mental test. Alfred Binet 

mengembangkan test intelegensi yang digunakan secara luas, dan berhasil 

menemukan cara untuk menentukan usia mental seseorang Usia mental mungkin 

lebih rendah, lebih tinggi atau sama dengan usia kronologis (usia yang dihitung 

sejak kelahiran). 

Anak cerdas memiliki usia mental lebih tinggi dari usianya, dan mampu 

mengerjakan tugas-tugas untuk anak yang usianya lebih tinggi. Sebagai contoh 

jika seorang anak yang berusia lima tahun mampu mengerjakan tugas-tugas 

untuk anak usia delapan tahun dengan benar, tetapi tidak dapat mengerjakan 

tugas yang lebih dari tugas   tersebut, maka   usia   mentalnya   adalah   delapan   

tahun Sebaliknya ada anak yang telah berusia delapan tahun tetapi tidak mampu 

mengerjakan tugas untuk usia anak delapan tahun, tetapi hanya mampu 

mengerjakan semua tugas untuk anak usia enam tahun (misalnya 0,4 bagian). Usia 

mental anak tersebut adalah 5,3 tahun yang berarti jauh di bawah usia 

kronologisnya. 

b. Kreativitas 

Lewat sejarah, orang dapat menyadari adanya perbedaan kreatifitas inter 

maupun intraindividu. Orang-orang yang kreatif telah muncul ditiap masa 

(dekade maupun abad). Dari hasil mereka generasi penerus mendapatkan 
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pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan. Jika 

pendidikan berhasil dengan baik, maka sejumlah orang kreatif akan lahir 

karena tugas utama Pendidikan adalah menciptakan orang-orang yang mampu 

melakukan sesuatu yang baru, tidak hanya mengulang apa yang telah 

dikerjakan oleh generasi lain. Mereka adalah orang yang kreatif, menemukan 

sesuatu yang baik yang belum pernah ada maupun yang sebenarnya sudah ada. 

Berikut disajikan beberapa resep yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kreatifitas peserta didik. 

1) Jangan terlalu banyak membatasi ruang gerak peserta didik dalam 

pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan baru 

2) Bantulah peserta didik memikirkan sesuatu yang belum lengkap 

mengekplorasi pertanyaan, dan mengemukakan gagasan yang original. 

3) Bantulah peserta didik mengembangkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam 

situasi baru. 

4) Berikan tugas-tugas secara independent. 

5) Kurangi kekangan dan ciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat 

merangsang otak. 

6) Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir reflektif terhadap 

setiap masalah yang dihadapi. 

7) Hargai perbedaan individu peserta didik, dengan melonggarkan aturan dan 

norma kelas. 

8) Jangan memaksakan kehendak terhadap peserta didik. 

9) Tunjukkan perilaku-perilaku baru dalam pembelajaran. 
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10) Kembangkan tugas-tugas yang dapat merangsang tumbuhnya kreatifitas. 

11) Kembangkan rasa percaya diri peserta didik, dengan membantu mereka 

mengembangkan kesadaran dirinya secara positif, tanpa menggurui dan 

mendikte mereka. 

12) Kembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti kuis dan teka-teki 

dan nyanyian yang dapat mamacu potensi secara optimal. 

13) Libatkan peserta didik secara optimal dalam proses pembelajaran, 

sehingga proses mentalnya bisa lebih dewasa dalam menemukan konsep 

dan prinsip-prinsip ilmiah 

c. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, 

kemampuan bicara, pincang (kaki), dan lumpah karena kerusakan otak. Terhadap 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang 

berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka. Misalnya guru 

harus bersikap lebih sabar, dan telaten, tetapi dilakukan secara wajar sehingga 

tidak menimbulkan kesan negatif. Perbedaan layanan (jika mereka bercampur 

dengan anak yang normal) antara lain dalam bentuk jenis media pendidikan yang 

digunaka, serta membantu dan mengatur posisi duduk. Sehubungan dengan 

peserta didik yang mengalami hambatan ini.  

d. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif. 

Pertumbuhan dan perkembnagan dapat diklasifikasikan atas kognitif, 

psikologis, dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan 

perubahan struktur dan fungsi karakteristik manusia. Perubahan-perubahan 
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tersebut terjadi dalam kemauan yang mantap, dan merupakan suatau proses 

kematangan. Perubahan perubahan ini tidak bersifat umum, melainkan 

merupakan hasil interaksi antara potensi bawaan dengan lingkungan. Baik 

peserta didik yang cepat maupun lambat, memiliki kepribadian yang 

menyenangkan atau menggelisahkan, tinggi ataupun rendah, sebagian besar 

bergantung pada interaksi antara kecenderungan bawaan dan pengaruh 

lingkungan.  

e. Perancangan pembelajaran 

Penyusunan silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). 

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang 

harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada. 

Pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya 

memcakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi 

dasar, dan penyusunan program pembelajaran. 

1) Identifikasi Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan 

kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi unutk mencapai 

tujuan. Pada tahap ini, eloknya guru melibatkan peserta didik untuk mengenali, 

menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia 

dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk 

memenuhi kebutuhan belajar. Pelibatan peserta didik perlu disesuaikan dengan 

tingkat kematangan dan kemampuan, serta mungkin hanya bisa dilakukan untuk 

kelas- kelas tertentu yang sudah biasa dilibatkan. Identifikasi kebutuhan bertujuan 
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antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar 

dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut 

a) Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa 

kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui 

kegiatan pembelajaran 

b) Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan 

belajar 

c) Peserta didik dibantu untuk mengenal dan menyatakan kemungkinan 

adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik 

yang datang dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) 

2) Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik,dan 

merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran. Yang 

memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi yang 

jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi petunjuk 

terhadap penilaian, oleh karena itu, setiap kompetensi harus merupakan 

perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikapn yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (thiking skiil). Uraian di atas 

mengisyaratkan bahwa pembentukan kompetensi melibatkan intelegensi question 

(IQ), emosional inteligensi (EI), creativity inteligensi (CI), yang secara 



50 

 

 

 

keseluruhan harus tertuju pada pembentukan   spiritual   intelegensi (SI).   Dengan   

demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di 

sekolah dengan kemampuan yang dipelakuakan oleh dunia kerja, dan untuk hidup 

bermasyarakat 

3) Penyusunan program pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka 

pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi 

standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya 

dukung lainnya. Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen komponen yang 

saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat langkah-

langkah pelaksanaan, untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi. 

f. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

Guru dapat menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan 

menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor 

potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan. Kegagalan 

pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan oleh penerapan metode 

pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan   

dan   tidak   bersumber   pada   realitas   masyarakat sehubungan dengan itu, salah 

satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru seperti dirumuskan dalam 

SNP berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan 
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kembali dalam rencana peraturan pemerintah tentang guru, bahwa guru harus 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari 

proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan 

pemikiran kritis dan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan 

sejati. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan 

kompetensi peserta didik. 

g. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi 

sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan 

menggunakan teknologi informasi Membiasakan anak berinteraksi dengan 

menggunakan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung 

untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan 

variasi budaya. 

h. Mengevaluasi Prestasi Belajar Siswa 

Setiap siswa itu pada hakikatnya memiliki perbedaan antara satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan-perbedaan semacam ini dapat, membawa akibat 

perbedaan-perbedaan pada kegiatan yang lain misalnya soal kreativitas, gaya 

belajar bahkan juga dapat membawa akibat perbedaan dalam hal prestasi belajar 

siswa. Persoalan ini perlu diketahui oleh guru. Sehingga dapat mengambil 

tindakan-tindakan instruksional yang lebih tepat dan memadai berkaitan dengan 
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hal tersebut maka salah satunya guru harus mampu menilai prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajaran. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa apalagi secara 

individual seperti telah disinggung diatas guru akan dapat mengambil langkah- 

langkah instruksional yang konstruktif. Bagi guru yang bijaksana dan memahami 

karakteristik siswa akan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih 

bervariasi serta akan memberikan kegiatan belajar yang berbeda anatara siswa 

yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah. Sebagai contoh ada 

langkah pengayaan bagi yang berprestasi tinggi dan akan mencarikan kegitan 

belajar tertentu bagi siswa yang berprestasi rendah seperti kegiatan remidi dan 

kegiatan kegiatan lain yang dapat meningkatkan prestasi siswa. 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran merupakan  bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu  dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik.
40

 

1. Pengaruh Kemampuan Literasi Informasi terhadap Kompetensi 

Pedagogik 

Kajian literasi informasi diperhatikan dalam dunia pendidikan. Berbagai 

sekolah kini ada yang sudah dan sedang merancancang program literasi 

informasi. Dengan dimilikinya kemampuan literasi informasi maka para guru 

mampu berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap 
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informasi yang didapat sehingga perlu untuk mengevaluasi terlebih dahulu 

informasi yang diperoleh sebelumnya
41

. Dengan kemampuan berpikir kritis dan 

logis serta tidak mudah percaya terhadap informasi sebelumnya, guru akan 

menelaah kembali apa yang akan diperoleh sebelum menyampaikan ke murid, 

sehingga informasi yang diperoleh siswa akan lebih kredibel. 

Kegiatan literasi (baca-tulis) memiliki peranan besar dalam pembelajaran. 

Widnyana mengemukakan “Keberhasilan peserta didik dan guru dalam 

memperoleh hasil belajar juga berawal dari kegiatan literasi
42

. Senada dengan hal 

tersebut, Ferrandino dan Gerald Tirozzi dalam isi halaman Schmoker mengatakan 

bahwa kemampuan literasi yang kurang berkembang menjadi alasan utama siswa 

tinggal kelas, dipindahkan ke pendidikan khusus, diberikan layanan perbaikan 

jangka panjang, dan tidak lulus SMA
43

. Pendapat yang sama juga dikemukakan 

oleh Schmoker “membaca dan menulis jika dikombinasikan, memberikan 

kontribusi luar biasa terhadap kecerdasan kritis”.  

Dengan demikian kemampuan literasi informasi dapat diduga terdapat 

pengaruh sangatlah penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan hasil belajar. 

Oleh karena itu, siswa yang gemar membaca akan memperoleh pengetahuan yang 

luas sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal sebagai bekal masa 

                                                           
41 Hasugian, Jonner. Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

Perguruan Tinggi. Jurnal Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. (Universitas Padjadjaran, 2008) 

h. 34. 
42Widnyana. I Komang.(2018). Kemampuan Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Berbasis Teks Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Rendang.Skripsi (tidak diterbitkan) 

Jurusan PBSI, Undiksha. 

43 Schmoker, M. Menjadi Guru yang Efektif; Bagaimana Mencapai Pembangunan Baru 

Melalui Membaca dan Menulis. (Jakarta: Erlangga 2012). h.15. 
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depannya. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh di akhir 

pembelajaran. 

2. Pengaruh Kemampuan Literasi Media terhadap Kompetensi Pedagogik 

Sesuai dengan kedudukan media sebagai bagian dari proses pembelajaran, 

media pembelejaran memiliki fungsi untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Sehingga dapat diduga adanya pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan literasi media dengan kompetensi pedagogik guru. 

3. Pengaruh Kemampuan Literasi Digital terhadap Kompetensi Pedagogik 

Penerapan literasi digital di sekolah menuntut guru sebagai fasilitator untuk 

tidak hanya mendayagunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah seperti 

hal mengandalkan bahan bacaan buku ajar saja, tetapi dituntut untuk mempelajari 

berbagai sumber belajar, seperti majalah, surat kabar, internet, dan media digital. 

Hal tersebut sangat penting diterapkan, agar apa yang dipelajari sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan dunia. 

Pendayagunaan sumber belajar dalam pembelajaran memiliki arti yang 

sangat penting, selain untuk melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah 

belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. 

Sehingga pendayagunaan sumber belajar secara maksimal, memberikan ketepatan 

dalam menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang 

kajian, sehingga pembelajaran literasi digital akan senantiasa “up to date”, dan 

mampu mengikuti akselerasi teknologi dan seni dalam masyarakat yang semakin 

global. Sehingga dengan melakukan penerapan literasi digital disekolah dapat 

diduga adanya pengaruh yang positif terhadap kompetensi pedagogik guru 
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sehingga siswa dapat memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih 

luas dan mendalam sehingga meningkatkan wawasan siswa dan membantu siswa 

menyelesaikan tugas mereka dalam menemukan informasi dari konten digital 

yang tepat, akurat, dan waktu yang relatif singkat. Penerapan literasi digital 

melibatkan keterampilan siswa untuk menggugah media baru, dan pengalaman 

dari internet. 

4. Pengaruh Kemampuan Literasi Informasi, Media dan Digital terhadap 

Kompetensi Pedagogik 

Literasi informasi, media, dan digital merupakan hal yang sangat penting 

dimana kemajuan teknologi sangat memengaruhi kehidupan pribadi dan sosial 

masyarakat terutama pada bidang pendidikan. Apabila guru menguasai ketiganya 

maka kinerja guru akan terbantu dan meningkatkan kompetensi guru, terutama 

kompetensi pedagogik. 

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(konkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Kemudian 

melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin keatas 

dipuncak kerucut semakin abstrak. Oleh karena itu, ia melibatkan indera 

penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman dan peraba
44

. Hal ini berarti 

adanya pengaruh yang positif dalam mengkombinasikan antara kemampuan 

literasi informasi, literasi media dan literasi digital terhadap kepotensi pedagogik 

guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

                                                           
44 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cet 16 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), 

h..11. 



56 

 

 

 

Kerangka pikir yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, dapat 

digambarkan ke dalam bagan berikut ini:   
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Diduga terdapat pengaruh yang positif 

antara kemampuan literasi informasi, 

media, dan digital terhadap 

kompetensi pedagogik guru 

Judul Penelitian 

Pengaruh Kemampuan Literasi Informasi, 

Media dan Digital terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darul Abrar 

Kabupaten Bone 

Teori George Siemens (2004) 

Teori pembelajaran konektivitas, 

teori yang digunakan untuk era masa 

kini pada abad digital. 

Asumsi Teori: 

Untuk menyakinkan pembaca 

bahwa temuan penelitiannya 

benar-benar dapat dipercaya 

Variabel X1 

Literasi 

Informasi 
 

Variabel Y 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

 

Variabel X3 

Literasi Digital 

 

Variabel X2 

Literasi Media 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif yakni penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat 

sebab akibat sesuai dengan pendapat Sugiyono.
1
Dalam penelitian ini, peneliti 

akan mengukur pengaruh kemampuan literasi informasi, media dan digital, 

selanjutnya data yang dihasilkan akan diuji dengan menggunakan formula 

product moment. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di MTs. Darul Abrar yang terletak di Jalan Andi 

Cekere Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 

Madrasah ini merupakan pilihan bagi penulis untuk meneliti seberapa besar 

pengaruh kemampuan literasi informasi, media dan digital terhadap kompetensi 

pedagogik guru di satuan Pendidikan MTs. Darul Abrar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekakatan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan 

kegiatan penelitian dalam mengadakan hubungan sosial dengan gejala fenomena 

yang akan diteliti. Maka peneliti menggunakan  pendekatan kuantitatif dan 

deskriptif. 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2015), h. 64. 
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a. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif 

dan menguji hubungan antara variabel.
2
 Variabel ini dapat diuji 

menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan 

menggunakan SPSS.  

b. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memberi 

gambaran atau uraian tentang fenomena ataupun gejala sosial yang diteliti 

dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih 

menurut indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa 

menghubungkan atau membandingkan variabel yang diteliti untuk 

klasifikasi atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel 

yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti
3
.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Adapun populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh Guru MTs. Darul Abrar Kabupaten Bone. 

Tabel 3.1  

Populasi Penelitian 

No Mata Pelajaran Jumlah guru 

1.  Al – Qur‟an dan Hadis 4 

2.  Aqidah dan Akhlak 3 

3.  Fiqih  4 

4.  SKI 3 

5.  Pendidikan Kewarganegaraan 3 

                                                           
2Murni Wahid. Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang:UIN Malang,2017),h.4 

3
Imam Suprayono dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2001), h. 102. 
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6.  Bahasa Indonesia 3 

7.  Bahasa Arab 4 

8.  Bahasa Inggris 4 

9.  Matematika  3 

10.  Pengetahuan Alam 3 

11.  Pengetahuan Sosial 3 

12.  Seni Budaya 3 

13.  Penjaskes  2 

14.  Prakarya  3 

Total guru 45 

 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karesteristik  

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
4
 Sampling adalah merupakan teknik  

pengambilan sampel. Sedangkan pengambilan sampel merupakan suatu proses 

pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel akan 

menjadi subjek atau objek penelitian. Maka dari itu diperlukan pemahaman 

mengenai teknik-teknik pengambilan sampel (sampling techniques) yang tetap. 
5
 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu tenaga, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 65. 

5Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012) h. 80. 
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populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).
6
 

 Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian 

dari populasi yang merupakan wakil dari keseluruahan subjek peneliti. Semakin 

banyak sampel yang diambil, maka generalisasi hasil penelitian mempunyai 

peluang besar (akurat) lebih besar. Sedangkan populasi dalam penelitian ini 

secara keseluruhan sebagaimana terdapat di dalam tabel 3.1 berjumlah 45 yang 

terdiri dari Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone. Populasi tersebut dirasa 

tidak terlalu besar bagi peneliti. Oleh karenanya, peneliti tidak mengambil 

sampel. Melainkan menggunakan populasi secara keseluruhan untuk diteliti, 

dengan kata lain yaitu penelitian populasi. 

Hal ini dilakukan supaya generalisasi dari hasil penelitian tersebut  

mempunyai peluang lebih besar, kerena tidak mengambil sampel atau  

perwakilan dari populasi yang ada. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Angket (kuesioner)  

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya menyatakan bahwa angket 

merupakan suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pernyataan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden. Kuisioner 

seperti halnya interview, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang diri 

responden atau orang lain. 
7
 

                                                           
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2015), h. 60. 

7
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 66 

https://www.bing.com/search?q=representatif&FORM=AWRE
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Dalam penelitian ini angket diberikan kepada guru MTs. Darul Abrar 

Kabupaten Bone, kemudian diberi waktu yang sesuai jumlah angket dan 

bobotnya. Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu pertanyaan disertai 

oleh pilihan jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni dapat berbentuk 

ya atau tidak, dapat berbentuk sejumlah alternatif atau pilihan ganda sehingga 

responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karateristiknya.
8
 

Data pendukung lain yaitu berupa metode dokumentasi yang berarti mencari 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
9
  

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk  

mengumpulkan data, data-data histories, seperti sejarah berdirinya, visi misi, 

daftar Guru, daftar siswa, dokumen seperti jurnal, agenda, serta data-data yang 

lain untuk mendukung penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian  

Untuk mengukur suatu variabel diperlukan alat ukur yang biasa disebut 

instrumen. Djali menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan 

instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis maka 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau 

mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Selanjutnya dinyatakan bahwa 

pada dasarnya instrumen dapat dibagi menjadi dua macam, yakni tes dan non-tes. 

                                                           
8
S. Nasution, Metode Penelitian Ilmiah. (Bandung :Jemmars, 1991), h. 171. 

9
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 206. 
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Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

penelitian ini yaitu angket. Butir-butir yang ada dalam angket dikembangkan 

berlandaskan teori yang relevan dengan masing-masing variabel. Pernyataan 

diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. 
10

 

Dengan menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian 

sub variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya 

indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat 

item instrument yang berupa pertanyaan atau penyataan yang perlu dijawab oleh 

responden.
11

 Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 

dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: selalu, 

sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dalam penelitian ini responden diminta 

untuk menjawab atau memilih jawaban atau alternatif jawaban yang ada dalam  

bentuk   checklist.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Wahid Murni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian (Malang:UIN 

Press, 2008), h.38. 

11
Riduan dan Sunanto, Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2009), h.21. 

https://www.bing.com/search?q=checklist+adalah&FORM=AWRE
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Tabel 3.2  

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

No Variabel Indikator 
Nomor item 

Jumlah 
Positif Negatif 

1. 
Literasi 

informasi 

Strategi mencari 

informasi  

1, 2, 3, 5 4, 6, 7 7 

Penggunaan 

informasi 

8, 10, 11, 

12 

9,13, 14 7 

   8 6 14 

2. Literasi Media 

Kemampuan 

berkomunikasi 

melalui media 

1, 2, 3 4, 5 5 

Kemampuan 

memproduksi media 
6, 7, 8, 10 9, 11 6 

 Jumlah 7 4 11 

3. Literasi digital 

Mampu membaca 

melalui aplikasi 

digital 

1, 2, 3 4, 5 5 

Mampu menulis 

lewat aplikasi digital 
6, 8, 9 7, 10 5 

 Jumlah 6 4 10 

4. 
Kompetensi 

pedagogik 

Menganalisis hasil 

belajar  
1, 2, 3, 5,7 4, 6 7 

Merancang dan 

melaksanakan 

aktivitas 

pembelajaran 

8, 9, 11, 

12, 14 
10, 13 7 

Aktif membantu 

peserta didik 

15, 17, 18, 

21 
16, 19, 20 7 

 Jumlah 14 7 21 
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F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validasi 

Untuk mengukur ketepatan instrumen dalam mengumpulkan data, apakah 

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Maka dilakukan uji 

validitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas angket, untuk keperluan 

ini diuji teknik korelasi jawaban pada tiap item dikorelasikan dengan total skor. 
12

 

Validitas Instrumen dilakukan untuk mengukur seberapa layaknya 

instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan program SPSS 

menggunakan rumus korelasi product moment. Validitas data dilakukan terhadap 

sejumlah item pernyataan. Berikut disajikan data uji validitas untuk instrument. 

Tabel 3.3  

Hasil Analisis Validitas Angket Literasi Informasi (X1) 

 

No. item soal RHitung Sig RTabel Kriteria 

1.  0.281 5% 0,294 Tdk Valid 

2.  0.633 5% 0,294 valid 

3.  0.812 5% 0,294 valid 

4.  0.701 5% 0,294 valid 

5.  0.188 5% 0,294 Tdk Valid 

6.  0.061 5% 0,294 Tdk Valid 

7.  0.637 5% 0,294 valid 

8.  0.831 5% 0,294 valid 

9.  0.734 5% 0,294 valid 

                                                           
12

Sutrisno Hadi, Metode Risearch, Edisi Revisi, Jilid II, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi 

UGM, 2002), h.158. 
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10.  0.506 5% 0,294 valid 

11.  0.337 5% 0,295 valid 

12.  0.233 5% 0,296 Tdk Valid 

13.  0.295 5% 0,297 valid 

14.  0.361 5% 0,298 valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas angket literasi informasi (X1) pada tabel 3.3 

diperoleh hasil bahwa untuk item 1 sampai 14 memiliki nilai Rhitung lebih besar 

dari pada Rtabel (Rhitung > 0,294). kecuali pada item soal nomer 1, 5, 6, dan 12 

memiliki nilai Rhitung lebih kecil dari pada Rtabel (Rhitung < 0,294). Maka dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil uji validitas untuk angket literasi informasi (X1) 

yang terdiri dari 14 item pertanyaan dinyatakan 10 valid dan 4 tidak valid. 

sehingga item pertanyaan nomer 1,4,5,12 dihapus semuanya. 

Tabel 3.4 

Hasil Analisis Validitas Angket Literasi Media (X2) 

 

No. item soal RHitung Sig RTabel Kriteria 

1.  0.324 5% 0,294 valid 

2.  0.650 5% 0,294 valid 

3.  0.821 5% 0,294 valid 

4.  0.715 5% 0,294 valid 

5.  0.670 5% 0,294 valid 

6.  0.852 5% 0,294 valid 

7.  0.757 5% 0,294 valid 
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8.  0.505 5% 0,294 valid 

9.  0.290 5% 0,294 tdk valid 

10.  0.389 5% 0,294 valid 

11.  0.294 5% 0,294 valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas angket literasi Media (X2) pada table 3.4 

diperoleh hasil bahwa untuk item 1 sampai 11 memiliki nilai Rhitung lebih besar 

dari pada Rtabel (Rhitung > 0,294), kecuali pada item soal nomer 9 memiliki nilai 

Rhitung lebih kecil dari pada Rtabel (Rhitung < 0,294). Maka dapat disimpulkan bahwa 

dari hasil uji validitas untuk angket literasi informasi (X2) yang terdiri dari 10 

item pertanyaan dinyatakan valid dan 1 item soal dinyatakan tidak valid sehingga 

item pertanyaan nomer 9 dihapus. 

Tabel 3.5 

Hasil Analisis Validitas Angket Literasi Digital (X3) 

 

No. item soal RHitung Sig RTabel Kriteria 

1.  0.491 5% 0,294 Valid 

2.  0.345 5% 0,294 Valid 

3.  0.493 5% 0,294 Valid 

4.  0.411 5% 0,294 Valid 

5.  0.471 5% 0,294 Valid 

6.  0.416 5% 0,294 Valid 

7.  0.421 5% 0,294 Valid 

8.  0.532 5% 0,294 Valid 
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9.  0.626 5% 0,294 Valid 

10.  0.397 5% 0,294 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas angket literasi digital (X3) pada tabel 3.5 

diperoleh hasil bahwa untuk item 1 sampai 10 memiliki nilai Rhitung lebih besar dari pada 

Rtabel (Rhitung > 0,294). Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji validitas untuk 

angket literasi informasi (X3) yang terdiri dari 10 item pertanyaan dinyatakan valid 

semuanya. 

Tabel 3.6 

Hasil Analisis Validitas Angket Kompetensi Pedagogik (Y) 

 

No. item soal RHitung Sig RTabel Kriteria 

1.  0.576 5% 0,294 valid 

2.  0.507 5% 0,294 valid 

3.  0.627 5% 0,294 valid 

4.  0.561 5% 0,294 valid 

5.  0.543 5% 0,294 valid 

6.  0.353 5% 0,294 valid 

7.  0.304 5% 0,294 valid 

8.  0.323 5% 0,294 valid 

9.  0.505 5% 0,294 valid 

10.  0.561 5% 0,294 valid 

11.  0.576 5% 0,294 valid 

12.  0.507 5% 0,294 valid 
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13.  0.627 5% 0,294 valid 

14.  0.561 5% 0,294 valid 

15.  0.543 5% 0,294 valid 

16.  0.353 5% 0,294 valid 

17.  0.304 5% 0,294 valid 

18.  0.323 5% 0,294 valid 

19.  0.265 5% 0,294 tdk valid 

20.  0.507 5% 0,294 valid 

21.  0.627 5% 0,294 valid 

Berdasarkan hasil uji validitas angket kompetensi pedagogik (Y) pada table 3.6 

diperoleh hasil bahwa untuk item 1 sampai 21 memiliki nilai Rhitung lebih besar dari pada 

Rtabel (Rhitung > 0,294). kecuali item soal nomer 19 memiliki nilai Rhitung lebih kecil 

dari pada Rtabel (Rhitung < 0,294).  Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji 

validitas untuk angket kompetensi pedagogik (Y) yang terdiri dari 21 item 

pertanyaan dinyatakan 1 tidak valid. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.
13

 Uji reabilitas 

instrumen penelitina ini dilakukan secara internal. 

Indikator dinyatakan reliabel apabila nilai croncbach’s alpha (..) yang 

didapat ≥ 0,6. Berikut disajikan data hasil uji reabilitas angket literasi Informasi 

                                                           
13

Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, h.87 
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(X1) yang terdiri dati 10 item pernyataan, yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPPS. 

Tabel 3.7 

Uji Reabilitas Kemampuan Literasi Informasi (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.917 10 

 

Berdasarkan nilai Reability Statistic literasi informasi (X1) yang terdiri dari 

10 item pernyataan pada tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa, nilai croncbach’s 

alpha sebesar 0,917 > nilai signifikansi sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan 

bahwa item pada instrumen sudah reliabel (layak), dengan demikian angket 

dapat digunakan untuk menggumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya, 

disajikan hasil uji reabilitas angket literasi media (X2), sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Uji Reabilitas Kemampuan Literasi Media (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 10 

 

Berdasarkan nilai Reability Statistic literasi informasi (X2) yang terdiri dari 

10 item pernyataan pada tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa, nilai croncbach’s 

alpha sebesar 0,931 > nilai signifikansi sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan 

bahwa item pada instrumen sudah reliabel (layak), dengan demikian angket 
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dapat digunakan untuk menggumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya, 

disajikan hasil uji reabilitas angket literasi media (X3), sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Uji Reabilitas Kemampuan Literasi Digital (X3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.950 10 

 

Berdasarkan nilai Reability Statistic literasi informasi (X3) yang terdiri dari 

10 item pernyataan pada tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa, nilai croncbach’s 

alpha sebesar 0,950 > nilai signifikansi sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan 

bahwa item pada instrumen sudah reliabel (layak), dengan demikian angket 

dapat digunakan untuk menggumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya, 

disajikan hasil uji reabilitas angket literasi kompetensi pedagogik (Y), sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 

Uji Reabilitas Kompetensi Pedagogik (Y) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.895 20 

 

Berdasarkan nilai Reability Statistic literasi informasi (X3) yang terdiri dari 

20 item pernyataan pada tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa, nilai croncbach’s 

alpha sebesar 0,895 > nilai signifikansi sebesar 0,6. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa item pada instrumen sudah reliabel (layak), dengan demikian angket 

dapat digunakan untuk menggumpulkan data yang diperlukan.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data adalah salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh  

temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke 

arah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat.  

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan 

dengan berupaya mencari makna (meaning).
14

  

Untuk itu dalam analisis ini penulis akan melakukan analisis data dengan  

langkah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif  

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel pada 

penelitian ini sehingga diketahui sebaran datanya. Analisis yang digunakan adalah 

nilai rarata (Mean), nilai tengah (Median), Modus dan simpangan baku. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear dapat disebut model yang baik jika model tersebut 

memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut asumsi klasik. Asumsi klasik 

yang harus terpenuhi dalam model regresi linear yaitu residual terdistribusi 

normal, tidak adanya multikolineritas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak 

adanya autokolerasi pada model regresi. 

 

a. Uji Normalitas 

                                                           
14

Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, (Cet.7, Yogjakarta : Rake 

Sarashin, 2000), h.104. 
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Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas 

menggunakan rumus chikuadrat dengan taraf signifikansi.
 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan 

data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen 

(sama). Penghitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin 

membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku (varians) pada dua 

kelompok populasi (Widhiarso, 2011). Kelompok populasi tersebut 

memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, 

pendidikan, dan lain sebagianya. 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan linear atau tidak 

dengan variabel terikatnya. 

3. Uji Hipotesis  

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data  

tersebut. Dalam pengolahan data yang diperoleh, digunakan analisis regresi untuk 

mengetahui persamaan regresi, pengaruh literasi informasi, literasi media dan 

literasi digital terhadap kompetensi pedagogik guru, dengan cara sebagai berikut: 

a. Melakukan uji regresi linear parsial (Uji t)  

Dengan menggunakan rumus:  thit =

  √     

√     

Keterangan: 
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r
 

= Koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

b. Melakukan uji regresi linear simultan (Uji f)  

Dengan menggunakan rumus : f hitung = 
    

              
 

Keterangan: 

R
2 

= koefisien determinasi 

n = jumlah data 

k = jumlah variabel indevenden. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Deskriptif 

a. Kemampuan Literasi Informasi Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Instrumen pengukuran untuk literasi informasi X1 berupa angket dengan 

item soal sebanyak 10 item pertanyaan, data literasi informasi yang dikumpulkan 

dari responden sebanyak 45 orang secara kuantitatif mempunyai skor minimum 

30 dan skor maksimum 40. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Analisis Deskriptif Variabel Literasi Informasi 

Statistik 

Literasi Informasi   

N Valid 45 

Missing 0 

Mean 32.56 

Median 34.00 

Std. Deviation 6.133 

Range 25 

Minimum 14 

Maximum 39 

 

Data tentang tingkat intensitas responden literasi informasi dikumpulkan 

dari 45 responden, secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan bahwa skor 

soal minimum yang didapat sebesar 14 dan maksimunya sebesar 39 rentang 
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jumlah skor yang diperoleh adalah R= 25. Tingkat interal kelas adalah lima, maka 

lebar kelas intervalnya adalah 25:5 = 5 Seperti dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Literasi Informasi pada MTs. Darur Abrar 

Kabupaten Bone 

 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

14 - 19 Sangat rendah 2 4,44% 

20 - 25 Rendah 4 8,89% 

26 - 30 Sedang 7 15,56% 

31 - 35 Tinggi 17 37,78% 

36 - 40 Sangat tinggi 15 33,33% 

Jumlah 45 100 % 

Tertinggi 97,5 

Terendah 35 

Rata-rata 81,39 

Kriteria Sangat Tinggi 

 

4.1 Gambar Histogram Literasi Informasi (X1) 
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Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik deskriptif di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa sebanyak 15 responden (33,33%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi informasi sangat tinggi, 17 responden (37,78%) dalam 

kategori tingkat literasi informasi tinggi, 7 responden (15,56%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi informasi yang sedang. Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa kecenderungan responden menyatakan kemampuan literasi 

informasi dikategorikan sangat tinggi dengan jumlah rata-rata 81,39%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap 

kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone merupakan hal 

yang paling berpengaruh. 

b. Kemampuan Literasi Media Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone  

Instrumen pengukuran untuk literasi informasi X2 berupa angket dengan 

item soal sebanyak 10 item pertanyaan data literasi media yang dikumpulkan dari 

responden sebanyak 45 orang secara kuantitatif mempunyai skor minimum 10 

dan skor maksimum 39. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Analisis Deskriptif Variabel Literasi Media 

Statistik 

Literasi Media   

N Valid 45 

Missing 0 

Mean 32.44 
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Median 35.00 

Std. Deviation 6.570 

Range 29 

Minimum 10 

Maximum 39 

 

Data tentang tingkat intensitas responden literasi media dikumpulkan dari 

45 responden, secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan bahwa skor soal 

minimum yang didapat sebesar 10 dan maksimumnya sebesar 39 rentang jumlah 

skor yang diperoleh adalah 39-10+1=30. Tingkat interal kelas adalah lima, maka 

lebar kelas intervalnya adalah 30:5 = 6. Hasil analisis disajikan dalam table 4.4 di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Literasi Media pada MTs. Darur Abrar 

Kabupaten Bone 

  

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

10 - 16 Sangat rendah 1 2,22% 

17 - 22 Rendah 4 8,89% 

23 - 28 Sedang 4 8,89% 

29 - 34 Tinggi 13 28,89% 

35 - 40 Sangat tinggi 23 51,11% 

Jumlah 45 100 % 

Tertinggi 97,5 % 

Terendah 25 % 

Rata-rata 81,11 % 

Kriteria Sangat Tinggi 
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Gambar 4.2 Histogram Literasi Media X2

 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik deskriptif di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa sebanyak 23 responden (51,11%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi media sangat tinggi, 13 responden (28,89%) dalam 

kategori tingkat literasi media tinggi, 4 responden (8,89%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi media yang sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan sebagian responden menyatakan bahwa kemampuan 

literasi media dikategorikan sangat tinggi dengan jumlah rata-rata 81,11%, Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaruh kemampuan literasi media terhadap 

kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone merupakan hal 

yang paling berpengaruh. 

c. Kemampuan Literasi Digital Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Instrumen pengukuran untuk literasi informasi X3 berupa angket dengan 

item soal sebanyak 10 item pertanyaan, data literasi informasi yang dikumpulkan 
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dari responden sebanyak 45 orang secara kuantitatif mempunyai skor minimum 

10 dan skor maksimum 39. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Analisis Deskriptif Variabel Literasi Digital Statistik 

Statistik 

Literasi Digital   

N Valid 45 

Missing 0 

Mean 31.93 

Median 34.00 

Std. Deviation 7.284 

Range 29 

Minimum 10 

Maximum 39 

 

Data tentang tingkat intensitas responden literasi digital dikumpulkan dari 

45 responden, secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan bahwa skor soal 

minimum yang didapat sebesar 10 dan maksimumnya sebesar 39 rentang jumlah 

skor yang diperoleh adalah 39 -10 +1 =30. Tingkat interal kelas adalah lima, 

maka lebar kelas intervalnya adalah 30:5 = 6. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 

4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Literasi Digital pada MTs. Darur Abrar 

Kabupaten Bone 

  

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

10 - 16 Sangat rendah 2 4,44% 

17 - 22 Rendah 4 8,89% 



80 

 
 

 

 

23 - 28 Sedang 4 8,89% 

29 - 34 Tinggi 13 28,89% 

35 - 40 Sangat tinggi 22 48,89% 

Jumlah 45 100 % 

Tertinggi 
97,5 % 

Terendah 
25 % 

Rata-rata 
79,83 % 

Kriteria 
Sangat Tinggi 

 

 

Gambar 4.3 Histogram Literasi Digital X3 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik deskriptif di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa sebanyak 22 responden (48,89%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi digital sangat tinggi, 13 responden (28,89%) dalam 

kategori tingkat literasi digital tinggi, 4 responden (8,89%) dalam kategori 

mempunyai tingkat literasi digital yang sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa kecenderungan sebagian responden menyatakan bahwa kemampuan 

literasi digital dikategorikan sangat tinggi dengan nilai rata-rata 79,83 %, Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaruh kemampuan literasi digital terhadap 

kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone merupakan hal 

yang paling berpengaruh. 

d. Kemampuan Literasi Informasi, Media, dan Digital Berpengaruh 

terhadap Kompetensi Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten 

Bone  

Instrumen pengukuran untuk kompetensi pedagogik guru Y berupa angket 

dengan item soal sebanyak 20 item pertanyaan, data kompetensi pedagogik guru 

yang dikumpulkan dari responden sebanyak 45 orang secara kuantitatif 

mempunyai skor minimum 40 dan skor maksimum 78. Hasil analisis deskriptif 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:   

Tabel 4.7  

Analisis deskriptif variabel kompetensi pedagogik Statistik 

 

Statistik 

Kompetensi Pedagogik guru   

N Valid 45 

Missing 0 

Mean 65.73 

Median 69.00 

Std. Deviation 9.543 

Range 38 

Minimum 40 

Maximum 78 

 



82 

 
 

 

 

Data tentang tingkat intensitas responden literasi digital dikumpulkan dari 

45 responden, secara kuantitatif menunjukka kecenderungan bahwa skor soal 

minimum yang didapat sebesar 40 dan maksimumnya sebesar 78 rentang jumlah 

skor yang diperoleh adalah 78 - 40 +1 =39. Tingkat interal kelas adalah lima, 

maka lebar kelas intervalnya adalah 39:5 = 7,8 (dibulatkan menjadi 8). Hasil 

analisis disajikan dalam Tabel 4.8 di bawah ini: 

Tabel 4.8  

Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru pada MTs. Darur Abrar 

Kabupaten Bone 

 

Interval Skor Kriteria Frekuensi Persentase  

40 - 48 Sangat rendah 1 2.22% 

49 - 56 Rendah 10 22.22% 

57 - 64 Sedang 4 8.89% 

65 - 72 Tinggi 15 33.33% 

73 - 80 Sangat tinggi 15 33.33% 

Jumlah 45 100 % 

Tertinggi 97,5 % 

Terendah 59 % 

Rata-rata 82,17 % 

Kriteria Sangat Tinggi 
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Gambar 4.4 Histogram Kompetensi Pedagogik Guru Y 

 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik deskriptif di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa sebanyak 15 responden (33,33%) dalam kategori 

mempunyai tingkat kompetensi pedagogik sangat tinggi, 15 responden (33,33%) 

dalam kategori kompetensi pedagogik tinggi, 4 responden (8,89%) dalam kategori 

kompetensi pedagogik yang sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan responden menyatakan kemampuan literasi literasi informasi, 

media dan digital sangat tinggi dengan jumlah rata-rata 82,17%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaruh kemampuan literasi informasi, media dan 

digital secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik 

guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak
1
 . Salah satu cara untuk mengetahui 

nilai normalitas adalah dengan rumus kolmogrof Smirnov yang dibantu oleh 

SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi dari 

Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 ((sig) > 0,05), maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.9  

Hasil Uji Normalitas Variabel X1-Y 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 7.06197229 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .083 

Positive .059 

Negative -.083 

Test Statistic .083 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

 

Berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi informasi (X1)-kompetensi pedagogik (Y) sebesar 

0,200 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X1-Y berdistribusi normal. 

                                                           
1
 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2013), h.153. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Variabel X2-Y 

 Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.58188944 

Most Extreme Differences Absolute .102 

Positive .102 

Negative -.064 

Test Statistik .102 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

 

Berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi informasi (X2)-kompetensi pedagogik (Y) sebesar 

0,200 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X2-Y berdistribusi normal. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Variabel X3-Y 

 Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .65102218 

Most Extreme Differences Absolute .088 

Positive .088 

Negative -.072 

Test Statistik .088 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
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Berdasarkan pada tabel hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi digital (X3)-kompetensi pedagogik (Y) sebesar 0,200 

lebih besar dari 0,05 maka data variabel X3-Y berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk untuk meyakinkan bahwa sekumpulan 

data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen (sama), dapat 

dikatakan distribusi data memiliki bentuk yang homogen jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 (sig > 0,05). Sebaliknya jika signifikasinya kurang dari 0,05 (sig < 

0,05) maka data tersebut tidak homogen. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Homogenitas Variabel X1-Y 

ANOVA 

Literasi_Informasi   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

1772.435 14 126.603 1.765 .096 

Within Groups 2080.474 29 71.740   

Total 3852.909 43    

 

Berdasarkan pada tabel di atas hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi informasi (X1)-kompetensi pedagogik (Y) sebesar 

0,096 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X1-Y berdistribusi homogen. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Homogenitas Variabel X2-Y 

ANOVA 

Literasi_Media   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

396.199 14 28.300 .871 .595 

Within Groups 974.731 30 32.491   

Total 1370.930 44    

 
 

Berdasarkan pada tabel di atas hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi media (X2) - kompetensi pedagogik (Y) sebesar 

0,595 lebih besar dari 0,05 maka data variabel X2-Y berdistribusi homogen. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Homogenitas Variabel X3-Y 

ANOVA 

Literasi_Digital   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

1128.486 13 86.807 .956 .513 

Within Groups 2724.423 30 90.814   

Total 3852.909 43    

 

Berdasarkan pada tabel di atas hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel literasi digital (X3) - kompetensi pedagogik (Y) sebesar 

0,513 lebih kecil dari 0,05 maka data variabel X3-Y berdistribusi homogen. 
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c. Uji Linearitas 

Uji lineritas dilakukan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu 

distribusi data penelitian
2
 Uji linearitas, dapat dikatakan distribusi data memiliki 

bentuk yang linear jika nilai signifikansi dari Deviation from linearity Sig lebih 

dari 0,05 ((sig) > 0,05). Sebaliknya jika signifikasinya kurang dari 0,05 ((sig) < 

0,05) maka data tersebut tidak linear.  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Linearitas Variabel X1-Y 

ANOVA Tabel 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kompetensi 

Pedagogik 

guru * Literasi 

Informasi 

Between 

Groups 

(Combined) 3000.034 14 214.288 6.385 .000 

Linearity 2370.258 1 2370.258 70.630 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

629.776 13 48.444 1.444 .197 

Within Groups 1006.766 30 33.559   

Total 4006.800 44    

 

 

Berdasarkan pada tabel hasil uji linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel literasi informasi (X1) – kompetensi pedagogik (Y) sebesar 0,197 lebih 

besar dari 0,05 maka data variabel X1 – Y, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan linear yang signifikan antara literasi informasi (X1) – kompetensi 

pedagogik (Y).  

 

                                                           
2Tulus Winarsunu, Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang: 

UMM Press, 2006), h..180 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Linearitas Variabel X2-Y 

ANOVA  

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kompetensi 

Pedagogik 

guru * Literasi 

Media 

Between 

Groups 

(Combined) 2818.432 12 234.869 5.171 .000 

Linearity 2374.116 1 2374.116 52.266 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

444.316 11 40.392 .889 .560 

Within Groups 1453.568 32 45.424   

Total 4272.000 44    

 

Berdasarkan pada tabel hasil uji linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel literasi media (X2) – kompetensi pedagogik (Y) sebesar 0,560 lebih besar 

dari 0,05 maka data variabel X2 – Y, menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linear yang signifikan antara literasi media (X2) – kompetensi pedagogik (Y) 

Tabel 4.17  

Hasil Uji Linearitas Variabel X3-Y 

ANOVA Tabel 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kompetensi 

Pedagogik 

guru * Literasi 

Digital 

Between 

Groups 

(Combined) 2957.508 14 211.251 6.040 .000 

Linearity 2394.197 1 2394.197 68.452 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

563.312 13 43.332 1.239 .302 

Within Groups 1049.292 30 34.976   

Total 4006.800 44    
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Pada tabel di atas hasil uji linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel literasi digital (X3) – kompetensi pedagogik (Y) sebesar 0,302 lebih besar 

dari 0,05 maka data variabel X3 – Y, menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linear yang signifikan antara literasi digital (X3) – kompetensi pedagogik (Y). 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan untuk menguji 

model regresi dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Uji normalitas, variabel dalam penelitian ini dikatakan telah memenuhi 

asumsi kenormalan atau berdistribusi normal yaitu ditunjukkan dengan 

nilai asymp. Sig (2-tailed) untuk masing-masing variabel berada di atas 

0,05. Maka model regresi ini lolos. 

2. Uji homogenitas, nilai signifikansi setiap variabel lebih dari 0,05 (sig > 

0,05). Maka model regresi ini telah lolos. 

3. Uji linieritas, menunjukkan nilai sig setiap variabel lebih dari 0,05 (sig > 

0,05) Maka model regresi ini juga lolos. 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing 

independen. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka Ho tidak diterima. Bila Ho tidak 
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diterima ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen
3
. Menunjukkan hasil uji t atau pengujian pengaruh 

variabel secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terpengaruh 

1. Pengujian hipotesis (H1) literasi informasi 

Tabel 4.18  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.774 5.022  5.332 .000 

Literasi 

Informasi 

1.197 .152 .769 7.892 .000 

 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh (parsial) X1 terhadap Y adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 0,769 > t tabel 2,019. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima yang berarti ada pengaruh literasi informasi terhadap 

kompetensi padagogik guru (Y) 

2. Pengujian hipotesis (H2) literasi media 

Tabel 4.19 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.305 4.650  6.302 .000 

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 293. 
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Literasi 

Media 

1.123 .141 .773 7.990 .000 

 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh (parsial) X2 terhadap Y adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 0,773 < t tabel 2,019. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H2 diterima yang berarti ada pengaruh literasi media terhadap kompetensi 

padagogik guru (Y) 

3. Pengujian hipotesis (H3) 

Tabel 4.20 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 32.536 3.979  8.176 .000 

Literasi 

Digital 

1.040 .122 .794 8.552 .000 

 

 

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh (parsial) X3 terhadap Y adalah sebesar 

0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 8,552 > t tabel 2,019. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh literasi digital 

terhadap kompetensi padagogik guru (Y) 

b. Uji F   

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X1, X2, X3 

secara bersama-sama atau simultan menpengaruhi variabel terikat yakni 

Kompetensi pedagogik guru (Y) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 
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jika nilai probabilitas F lebih besar dari alpha 0,05 maka model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel terikat dengan kata lain variabel bebas 

tersebut secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel bebas. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas F lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat.
4
 

Tabel 4.21 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2610.837 3 870.279 25.560 .000
b
 

Residual 1395.963 41 34.048   

Total 4006.800 44    

Menunjukkan hasil uji ANOVA dimana kita ketahui nilai Sig. untuk 

pengaruh (simultan) X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai F hitung 25,560 > F tabel 3,22, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 

diterima yang berarti terdapat pengaruh literasi informasi (X1) media (X2) dan 

digital (X3) secara simultan terhadap kompetensi pedagogik guru (Y) 

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Literasi Informasi Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara literasi informasi dan kompetensi 

pedagogik. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kecenderungan responden 

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 302. 
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menyatakan kemampuan literasi informasi dikategorikan sangat tinggi dengan 

jumlah rata-rata 81,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial literasi 

informasi berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar 

Kabupaten Bone.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Patricia Brevik yang menyatakan bahwa 

agar literasi informasi menjadi bagian dalam Pendidikan setiap siswa, ia membuat 

catatan penting bahwa paling tidak guru-guru harus dapat menerapkan literasi 

informasi setiap kegiatan belajar mengajar dan kehidupan pribadinya sehingga 

dapat menjadi contoh bagi yang lain. Di dalam pembelajaran, guru dapat 

menggunakan kemampuan literasi informasi untuk mencari persiapan bahan ajar. 

Tidak hanya sekedar mencari bahan ajar tetapi juga mengolahnya menjadi sumber 

informasi yang baik untuk diberikan kepada peserta didik. 

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Adityar, yang 

menghasilkan bahwa ada pengaruh literasi informasi terhadap kemampuan 

mengajar guru SMA dan MA di Kota Makassar. Kemampuan mengajar seorang 

guru dipengaruhi oleh tingkat literasi informasi guru, kemampuan mengajar 

merupakan suatu tingkat literasi informasi guru, kemampuan mengajar merupakan 

suatu tingkatan guru dalam berkomunikasi menyampaikan pengetahuan kepada 

siswa. Literasi informasi berguna untuk semakin memantapkan materi yang akan 

diberikan kepada peserta didik oleh guru tersebut, dalam hal ini, literasi informasi 

dibutuhkan untuk membawa wawasan guru serta dapat menjadi sumber belajar 

untuk diberikan bagi peserta didik. 
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Literasi informasi tidak boleh sekadar membaca, sebab ia merupakan 

kemampuan kompleks. Selain empat keterampilan berbahasa (menyimak atau 

mendengarkan, membaca, menulis dan berbicara), literasi dimaknai sebagai 

semua usaha dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi. Aspek melek 

komputer dan menangkal berita bohong dan palsu masuk di dalamnya. Menurut 

Jesus Lau, literasi informasi sebagai seperangkat kemampuan yang dibutuhkan 

bagi setiap individu untuk membantu dalam berbagai aspek kehidupan baik 

pendidikan, kesehatan, hubungan bermasyarakat maupun pada saat bekerja.
5
 

2. Kemampuan Literasi Media Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara literasi media dan kompetensi 

pedagogik guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan 

responden menyatakan kemampuan literasi media dikategorikan sangat tinggi 

dengan jumlah rata-rata 81,11%, Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

literasi media sangat berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru MTs. 

Darur Abrar Kabupaten Bone. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dodi Widia Nanda yang 

menjelaskan bahwa ada dampak yang signifikan megenai kemapuan literasi media 

terhadap pengetahuan guru, media yang digunakan juga tidak monoton dengan 

buku saja, tapi juga menggunakan video dan slide semenarik mungkin. Pojok baca 

                                                           
5Hasugian, Jonner. Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

di Perguruan Tinggi. Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. (Universitas Padjadjaran, 2018) h. 

34. 
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dan mading kelas juga digunakan untuk menunjang kegiatan, serta membimbing 

siswa untuk membuat karya sederhana.  

Literasi media bukan hanya menggunakan media tetapi juga memiliki 

akses ke media, memahami media, menciptakan dan mengekpresikan diri untuk 

menggunakan media. Martin dan Briggs menyebutkan bahwa media pembelajaran 

mencakup semua sumber belajar yang diperlukan untuk melakukan komunikasi 

dengan si belajar (siswa). Sesuai dengan kedudukan media sebagai bagian dari 

proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi untuk mewujudkan 

tercapainya pembelajaran yang diharapkan.
6
 

Guru harus mampu menuangkan ide-ide literasinya ke dalam sebuah 

media pembelajaran yang dirancangnya, sehingga guru akan lebih mudah 

menyampaikan materi yang dijelaskannya sekaligus mengembangkan kompetensi 

pedagogik. 

3. Kemampuan Literasi Digital Berpengaruh terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone 

Hasil analisis data yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara literasi digital terhadap 

kompetensi pedagogik guru. Dimana pada hasil penelitian ini menujukkan 

kecenderungan responden menyatakan bahwa kemampuan literasi digital 

dikategorikan sangat tinggi dengan jumlah rata-rata 79,83%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara parsial literasi digital berpengaruh terhadap 

kompetensi pedagogik guru MTs. Darur Abrar Kabupaten Bone.  

                                                           
6 Degeng, I.N.S. Kerangka Perkuliahan dan Bahan Pengajaran. (Jakarta: Depdikbud 

Dirjen Dikti, 1989) 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Bawden mengenai literasi digital yang 

berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Dengan demikian, mengacu 

pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan 

keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan 

informasi.
7
 Dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan 

kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan 

dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan memanfaatkannya secara 

sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina 

komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan I Putu Gede 

Sutrisna, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara literasi media terhadap 

kompetensi guru dimana siswa diajar untuk sikap kritis terhadap pesan media 

yang dikonsumsi oleh para narasumber tergantung dari informasi yang menarik 

perhatian mereka. 

Hal ini sesuai juga dengan pendapat Glitser literasi digital dijelaskan 

sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai 

format
8
.
 

 Gilster menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya mengenai 

kemampuan untuk membaca saja melainkan membaca dengan makna dan 

mengerti. Literasi digital mencakup penguasaan ide-ide, bukan penekanan tombol. 

Gilster lebih menekankan pada proses berpikir kritis ketika berhadapan dengan 

media digital daripada kompetensi teknis sebagai keterampilan inti dalam 

literasi digital, serta menekankan evaluasi kritis dari apa yang ditemukan  melalui 

                                                           
7
Bawden David. Information and Digital Literacies; A Review of Concept. The 

University of Arizona 2001, h. 71.  
8Glitser, Digital Literacy. Cet.3 (New York : Wiley, 2017), h. 2. 
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media digital daripada keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengakses 

media digital tersebut. 

4. Kemampuan Literasi Informasi, Media dan Digital Berpengaruh 

terhadap Kompetensi Pedagogik Guru MTs. Darur Abrar Kab. Bone 

Literasi Informasi (X1), Literasi Media (X2), Literasi Digital (X3) 

berpengaruh terhadap Kompetensi Pedagogik (Y) secara simultan/bersama-sama 

yang menunjukan hasil nilai rata-rata 82,17%, sehingga secara simultan semua 

variabel bebas berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru. Untuk itu dari 

hasil pengujian hipotesis tersebut menyatakan Ha diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa ketiga literasi, yakni informasi, media dan digital berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kompetensi pedagogik gutu MTs. Darur Abrar 

Kab.Bone.  

Menurut Kivunja setidaknya ada 3 kecakapan yang diperlukan pada 

abad 21 yakni literasi informasi, media, dan digital.
9
 Ketiga literasi ini sangat 

penting dimana kemajuan teknologi sangat memengaruhi  kehidupan pribadi dan 

sosial masyarakat terutama pada bidang pendidikan. Apabila guru menguasai 

ketiganya maka kinerja guru akan terbantu dan meningkatkan kompetensi guru, 

terutama kompetensi pedagogik.  

Dalam penelitian ini untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, 

maka guru perlu dibekali dengan ketiga literasi tersebu Menurut Koltay, 

manusia perlu melakukan pembaruan konsep dan kompetensi secara konstan 

sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan dan tidak hanya menguasai satu 

                                                           
9
 Kivunja, C.”Unpacking the Information, Media and Tegnology Skill Domain of the 

New Learning Paadigm”. International Journal of Higher Education, Vol 4 No 1. 
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literasi saja
10

. Hal ini sesuai dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 

koefesien determinasi. Besar R square adalah 0,652 hal ini berarti 65,2 % 

perubahan variabel Y (kompetensi pedagogik) disebabkan oleh perubahan 

variabel X secara serentak. Sedangkan sisanya 34,8% disebabkan oleh faktor di 

luar perubahan variabel peneliti. Diketahui nilai Adjusted R Squared = 0,652  yang 

mengandung arti pengaruh literasi informasi, media dan digital terhadap 

kompetensi pedagogik guru masuk kategori tinggi. 

Jika guru mampu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi 

pedagogik maka dengan otomatis hasil belajar siswa akan lebih baik. Hasil belajar 

seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang 

ada di lingkungan kehidupan seseorang. Kemudian melalui benda tiruan, sampai 

kepada lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas dipuncak kerucut semakin 

abstrak. Oleh karena itu ia melibatkan indra penglihatan, pendengaran, perasaan, 

penciuman dan peraba.
11

 Hal ini berarti mengombinasikan antara kemampuan 

literasi informasi, literasi media dan literasi digital dapat meningkatkan hasil 

belajar 

 

  

                                                           
10 Koltay, T. “The Media and the Literacies: Media Literacy, Information Literacy, 

Digital Literacy”. Media Culture & Society, Vol. 33, No. 2, pp. 211-221. 2011. Website: 

http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/2/211 diakses tanggal 9 Juni 2018 
11 Azhar Arsyad, Media pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet 16, 11 

http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/2/211
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Literasi Informasi secara parsial berpengaruh sangat signifikan positif 

terhadap kompetensi pedagogik guru. Ini berarti bahwa untuk menunjang 

kompetensi pedagogik perlu kemampuan literasi informasi yang tinggi. 

Literasi informasi mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi 

pedagogik sebesar 81,39%. Sisanya sebesar 18,61% ditingkatkan oleh 

faktor-faktor lain di luar regresi. 

2. Literasi Media secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

kompetensi pedagogik guru. Ini berarti bahwa untuk menunjang 

kompetensi pedagogik perlu kemampuan literasi informasi yang tinggi. 

Literasi media mampu meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik 

sebesar 81,11%. Sisanya sebesar 18,89% ditingkatkan oleh faktor-faktor 

lain di luar regresi. 

3. Literasi Digital secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 

pedagogik guru. Ini berarti bahwa untuk menunjang kompetensi pedagogik 

guru perlu kemampuan literasi digital yang tinggi. Literasi digital mampu 

meningkatkan nilai variabel kompetensi pedagogik sebesar 79,83%. 

Sisanya sebesar 20,17% ditingkatkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi. 
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4. Literasi Informasi, media dan digital berpengaruh positif signifikan 

secara simultan/bersama-sama terhadap kompetensi pedagogik guru. 

Literasi Informasi, media dan digital secara simultan mampu 

meningkatkan nilai kompetensi pedagogik guru sebesar 82,17%. Sisanya 

sebesar 17,83% ditingkatkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi. Ini 

berarti bahwa untuk menunjang kompetensi pedagogik guru perlu 

menguasai ketiga kemampuan literasi. 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru. 

Membenahi diri dengan kemampuan literasi informasi, media dan digital untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik. Selain itu juga diharapkan mampu 

menambah khasanah ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan menjadi rujukan 

dan masukan baru bagi perkembangan pendidikan. 
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Lampiran 1: Tabel Statistik 

Literasi Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14 1 2.2 2.2 2.2 

19 1 2.2 2.2 4.4 

20 2 4.4 4.4 8.9 

23 2 4.4 4.4 13.3 

26 1 2.2 2.2 15.6 

28 2 4.4 4.4 20.0 

29 2 4.4 4.4 24.4 

30 2 4.4 4.4 28.9 

31 1 2.2 2.2 31.1 

32 3 6.7 6.7 37.8 

34 6 13.3 13.3 51.1 

35 7 15.6 15.6 66.7 

37 2 4.4 4.4 71.1 

38 11 24.4 24.4 95.6 

39 2 4.4 4.4 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

  



 

 
 

Lampiran 2: Tabel Statistik 

 

Literasi Media 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 2.2 2.2 2.2 

19 1 2.2 2.2 4.4 

20 3 6.7 6.7 11.1 

23 1 2.2 2.2 13.3 

26 1 2.2 2.2 15.6 

28 2 4.4 4.4 20.0 

29 2 4.4 4.4 24.4 

30 2 4.4 4.4 28.9 

31 1 2.2 2.2 31.1 

32 3 6.7 6.7 37.8 

34 5 11.1 11.1 48.9 

35 8 17.8 17.8 66.7 

37 1 2.2 2.2 68.9 

38 12 26.7 26.7 95.6 

39 2 4.4 4.4 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

  



 

 
 

Lampiran 3: Tabel Statistik 

 

Literasi Digital 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 2.2 2.2 2.2 

11 1 2.2 2.2 4.4 

20 4 8.9 8.9 13.3 

23 1 2.2 2.2 15.6 

28 3 6.7 6.7 22.2 

29 4 8.9 8.9 31.1 

30 2 4.4 4.4 35.6 

32 1 2.2 2.2 37.8 

33 2 4.4 4.4 42.2 

34 4 8.9 8.9 51.1 

35 5 11.1 11.1 62.2 

36 2 4.4 4.4 66.7 

38 13 28.9 28.9 95.6 

39 2 4.4 4.4 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4: Tabel Statistic 

 

Kompetensi Pedagogik guru 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 2.2 2.2 2.2 

49 1 2.2 2.2 4.4 

50 2 4.4 4.4 8.9 

51 1 2.2 2.2 11.1 

53 1 2.2 2.2 13.3 

54 1 2.2 2.2 15.6 

55 2 4.4 4.4 20.0 

56 2 4.4 4.4 24.4 

58 3 6.7 6.7 31.1 

61 1 2.2 2.2 33.3 

66 1 2.2 2.2 35.6 

67 3 6.7 6.7 42.2 

68 3 6.7 6.7 48.9 

69 3 6.7 6.7 55.6 

71 3 6.7 6.7 62.2 

72 2 4.4 4.4 66.7 

73 4 8.9 8.9 75.6 

74 5 11.1 11.1 86.7 

75 3 6.7 6.7 93.3 

76 1 2.2 2.2 95.6 

78 2 4.4 4.4 100.0 

Total 45 100.0 100.0  
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