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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama HurufLatin Nama 

 Alif ا
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

Ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

Es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

Apostrof terbalik 
  غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
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apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a َ ا 

 kasrah 

 
i i َ ا 

 d}ammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan 
ya>’ 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ahdan alif atau 

ya>’ 
ى ... َ ا | ... َ  

 

d}ammahdan wau 

 
 ــُـو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ــِـــى
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 qi>la : قِـيْـلَ  

 yamu>tu : يَـمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ رَوْضَـة ُ الَ   :raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِيْـنَـة ُ الَْـفـاَضِــلةَُ 

 al-h}ikmah : الَـحِْـكْـمَــةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana :  رَبـّـَنا

 َ  <najjaina :  نَـجّـيَْــنا

 al-h}aqq :  الَــْحَـقّ 

 nu’ima :  نعُـّـِمَ 

 aduwwun‘ :  عَـدوُ  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

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 
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biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَةُ   al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّ

ةُ الَــْفَـلْسَـفَ   : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

 ْ مُـرُوْنَ تـأَ  : ta’muru>na 

وْعُ   ‘al-nau : الَــنّـَ

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. 

Contoh: 

di>nulla>h دِيـنُْ اللهِ  للهِ بِا  billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُـمْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh model 

pembelajaran contextual teaching and learning, variasi gaya mengajar guru, dan 

efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone, serta menguji 

pengaruh penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning dan 

Variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone, baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini 

adalah guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone yang berjumlah 7 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi penerapan model pembelajaran contextual 

teaching and learning, observasi variasi gaya mengajar guru, dan observasi 

efektivitas pembelajaran.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan model contextual 

teaching and learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone masih berada pada 

kategori kurang baik sehingga  masih perlu ditingkatkan agar menjadi optimal. 2) 

Variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone masih berada 

pada kategori kurang baik sehingga masih perlu ditingkatkan agar menjadi optimal. 

3) Efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berada pada 

kategori baik. Meskipun demikian, efektivitas pembelajaran tetap masih perlu 

ditingkatkan agar menjadi optimal. 4) Penerapan model contextual teaching and 

learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pembelajaran. 5) Variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran. 6) Penerapan 

model contextual teaching and learning secara parsial berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pembelajaran, begitu pula variasi gaya mengajar guru secara parsial 

berpengaruh positif besar terhadap efektivitas pembelajaran. Secara simultan, 

penerapan model contextual teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan 

pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut 

akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara 

alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.1 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 3003 tentang SISDIKNAS Bab I 

mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

Susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan 

dengancara yang teratur, sistematis, direncanakan, mempunyai jenjang dan 

dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak 

sampai perguruan tinggi. Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam proses belajar-mengajar. Di antara 

factortersebut adalah guru. Guru sebagai salah satu komponen dalam 

                                                 
1Ramayulis,Ilmu Pendidikan Agama Islam (Cet. XII; Jakarta : Kalam Mulia, 2015), h. 28. 
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pembelajaran memiliki potensi yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran.2 

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Dalam 

proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai 

pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah 

bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru 

bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila 

yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri.Djamarah berpendapat bahwa baik 

mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai 

tenaga profesional.Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada 

dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi 

profesional yang tinggi.Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 58. 

إِنَّ اللهَّ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُد واْ المََاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ 

ا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَّ كَانَ  النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعدَْلِ إنَِّ اللهَّ نعِِمَّ

  .سَمِيعاً بصَِيراً 
Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”3 

 

                                                 
2Zaenal Aqib, Profesionalisme dalam Pembelajaran (Surabaya: Cendekiawan, 2002), h. 22. 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Kitab Suci (Jakarta: Fatwa, 2016),  h. 

87. 
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Berkaitan dengan ayat di atas maka seorang pendidik menunaikan tugas 

yang diembannya dan bertanggungjawab terhadap tugas yang di amanahkan 

padanya. Dan seorang pendidik harus berlaku adil terhadap peserta didiknya dan 

memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

Pendidik merupakan pemimpin dalam pendidikan dan menjadi panutan bagi 

peserta didiknya. 

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, 

pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana 

belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi 

rasa aman, memberikan ruang pada siswa mengelaborasi untuk berpikir akif, 

kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasai dan kemampuannya.4 

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwan guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, (ta’lim) 

mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

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

menengah. 

Pada dasarnya tingkat kompetensi profesional guru dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam guru itu sendiri yaitu bagaimana guru bersikap terhadap 

pekerjaan yang diemban.Sedangkan faktor luar yang diprediksi berpengaruh 

                                                 
4Rusman. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta : 

Rajawali Pres, 2013), h. 19. 
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terhadap kompetensi profesional seorang guru yaitu kepemimpinan kepala 

sekolah, karena kepala sekolah merupakan pemimpin guru di sekolah. 

Metode pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/ kekuatan 

dalam pembelajaran, Ini berarti penysunan suatu strategi baru sampai pada proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan.5 Model pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

Masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah lemahnya proses 

pendidikan, di dalam prose pembelajaran peserta didik kurang termotivasi atau 

terdorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, dikatakan demikian 

karena pendidik terkadang hanya menerapkan metode ceramah dan menghafal 

dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik hanya bisa mengingat atau 

menghafal materi pelajaran tanpa mengimplementasikan dalam lingkungan 

sehari-hari mereka. Selain dari metode pembelajaran secara umum dalam proses 

pembelajaran gaya mengajar di dalam kelas terkadang seorang pendidik tidak 

menyesuaikan kondisi kelas yang mana peserta didiknya tidak termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas, dengan 

demikian pendidik hanya menyampaikan materi pembelajaran tanpa 

                                                 
5Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidkan (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 126. 
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menggunakan variasi atau gaya mengajar yang dapat membangkitkan semangat 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran dan variasi yang digunakan tidak sesuai yang 

digunakan dalam proses pembelajaran akan menjadi penghalang kelancaran 

proses pembelajaran, oleh karena itu dalam proses pembelajaran seorang 

pendidik seharusnya menerapkan model dan variasi mengajar yang tepat, 

sehingga pembelajaran akan menjadi efektif. 

Berdasarkan observasi awal di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum optimal dalam 

pelaksanaannya, hal ini bisa dilihat dari proses pembelajaran yang kurang efektif 

dikatakan demikian karena masih ada guru hanya melakukan metode ceramah  

dan menghafal kemudian variasi mengajar guru yang monoton dalam proses 

pembelajaran. namun sebagian besar pendidik sudah menerapkan model 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dan menggunakan gaya 

mengajar yang kreatif dan inovatif. Adapun judul penelitian yaitu “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  dan 

Gaya Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone.” 

CTL merupakan model yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses 

pembelajaran. Siswa didorong untuk beraktivitas mempelajari materi pelajaran 

sesuai dengan topik yang akan dipelajarinya. Belajar dalam konteks CTL bukan 

hanya sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses 
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pengalaman secara langsung. Melalui proses berpengalaman itu diharapkan 

perkembangan siswa terjadi secara utuh, yang tidak hanya berkembang dalam 

aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan juga psikomotor.6 Sebagaimana 

yang di ketahui bahwa pembalajaran contextual teaching and learning (CTL) 

merupakan model yang harus diterapkan dalam setiap pembelajaran karena 

pembelajaran kontekstual menekankan kepada peserta didik secara penuh untuk 

menghubungkan materi yang dipelajarinya untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. 

Gaya mengajar dipandang sebagai dimensi atau kepribadian luas yang 

mencakup posisi guru, pola perilaku, modus kinerja serta sikap terhadap diri 

sendiri dan orang lain. Penelope Peterson dalam Allan mendefinisikan gaya 

mengajar sebagai gaya guru dalam hal bagaimana guru memanfaatkan ruang 

kelas. Pendapat lainnya menjelaskan gaya guru sebagai aspek ekspresif mengajar 

(karakteristik hubungan emosional antara peserta didik dan pendidik, seperti 

hangat atau formal) dan sebagai aspek instrumental (bagaimana guru 

melaksanakan tugas pembelajaran, mengatur pembelajaran, dan menetapkan 

standar kelas).7 Dapat diketahui bahwa gaya mengajar merupakan cara atau 

variasi yang di gunakan pendidik dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menerapkan model 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dan gaya mengajar yang 

                                                 
6http://bumipendidik.blogspot.com.pembelajaran-ctl-contextual.html. (2 Desember 2018). 
7Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 273. 

http://bumipendidik.blogspot.com.pembelajaran-ctl-contextual.html/
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baik maka pembelajaran akan menjadi efektif, dengan demikian bagi peserta 

didsik diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide mereka dan menanyakan 

hal-hal yang belum mereka pahami terhadap pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik, dan pembelajaran akan lebih efektif jika dibarengi dengan variasi yang 

kreatif dan inovatif sehingga tercipta suasana kelas lebih hidup dalam proses 

pembelajaran dengan demikian peserta didik akan menjadi lebih termotivasi dan 

penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi tesis dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dan gayamengajar guru 

terhadap efektiviatas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok masalah adalah 

bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran contexstual teaching and learning 

(CTL) dan gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran contexstual teaching and learning 

(CTL) di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone? 

3. Bagaimana efektivitas pembelajaran diSMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone? 
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4. Seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran contexstual teaching and 

learning (CTL) terhadap efekivitas pembelajaran diSMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone? 

5. Seberapa besar pengaruh variasigaya mengajar guru terhadap evektivitas 

pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone? 

6. Seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran contexstual teaching and 

learning (CTL) secara bersama-sama dengan variasi gaya mengajar guru 

terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone? 

C. Definisi Operasional Variabel 

Terdapat tiga variabel utama diteliti, yaitu penerapan pembelajaran 

cobtextual teaching and learning, variasi gaya mengajar guru, dan evektivitas 

pembelajaran di SMP Negeri 5 Bontocani Kabupaten Bone.Variabel-variabel 

tersebut perlu penulis mendefinisikan selain itu untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman bagi para pembaca. Dengan definisi operasional atau pengertian 

judul yang digunakan akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Penerapan Pembelajaran CTL (X1) model  pembelajaran contextual teaching 

and learning (CTL) merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik untuk menghubungkan materi pelajaran yang dipelajarinya dengan 

kehidupan nyata dan dapat menerapkan dalam kehidupannya. Indikator yang 

akan diteliti meliputi: Guru menekankan kepada proses keterlibatan siswa 

untuk menemukan materi ajar, pendidik mendorong agar peserta didik dapat 

menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan, 
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dan pendidik mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam 

kehidupan. Indikator-indikator ini peneliti buat pernyataan atau pertanyaan 

sebagai bahan observasi untuk mengetahui pendidik dalam menerapkan model 

pembelajaran contextual teaching and learning di SMP Negeri 5 Bontocani 

Kabupaten Bone. 

2. Variasi Gaya Mengajar (X2) 

Variasi Gaya mengajar merupakan suatu perilaku seorang guru dapat 

menciptakan suasana yang membuat peserta didik semangat dan tidak bosan 

sehingga akan mudah menerima pelajaran yang di berikannya. Indikator yang 

akan diteliti meliputi: variasi suara,variasi pemindahan posisi, variasi 

pemusatan perhatian, penekanan, pemberian waktu, dan kontak pandang. 

Indikator-indikator tersebut dirinci untuk dijadikan item-item pertanyaan atau 

pernyataan.  

3. Efektivitas Pembelajaran (Y) 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu keberhasilan pembelajaran 

peserta didik dan interaksi antara guru dan peserta didik serta menghasilkan 

pembelajaran yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikator 

yang digunakan untuk efektivitas pembelajaran yaitu Sikap (Attitude), 

Kemampuan untuk memahami pengajaran (Ability to Understand 

Intrucsional), Ketekunan (Perceverance), Peluang  (Opportunity), Pengajaran 

yang bermutu (Qualiy of Intruction). Indikator-indikator tersebut dirinci untuk 

dijadikan item-item pertanyaan atau pernyataan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

1. Pengertian Contextual Teaching and Learning 

Kata kontekstual (contextual) berasal dari kata context yang berarti 

“hubungan, konteks, suasana dan keadaan”. Sehingga model pembelajaran 

contextual teaching and learning (CTL) dapat diartikan sebagai konsep 

pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran 

dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik 

mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 

kehidupan sehari-hari.1 Ada beberapa pengertian pembelajaran CTL yang 

dikemukakan oleh para ahli diantaranya: 

a. Contextual Teaching and learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses keterlibtan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.2 

b. Pembelajaran Contextual teaching and learning (CTL) adalah suatu proses 

pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam

                                                 
1 E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006), h. 

217 

2Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses pendidikan (Jakarta : 

Prenada Media Group, 2009), h. 255. 
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Bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkanya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, 

sosialnya, dan budayanya.1 

c. Pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) adalah pengajaran yang 

memungkinkan peserta didik memperkuat, memperluas, dan menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di 

luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. 

Pembelajaran kontekstual terjadi ketika peserta didik menerapkan dan 

mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah rill yang 

berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai anggota 

keluarga, masyarakat, peserta didik, dan selaku pekerja. 

d. Pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) adalah suatu konsepsi 

belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi pelajaran dengan 

situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan-hubungan 

antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan peserta didik sebagai 

anggota keluarga masyarakat, dan pekerja serta meminta ketekunan belajar.2 

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya 

proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar 

                                                 
1Johson, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Guru Profesional,(Jakarta: 

Rajawali Press, 2007), h. 274. 

2Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Cet. 4; Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 

225. 
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dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan 

tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. 

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. 

Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan 

dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara 

fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori 

siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, 

artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang 

dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL bukan untuk 

ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam 

mengurangi kehidupan nyata.3 

Model contextual teaching and learning (CTL) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

menemukan meteri yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi di 

dalam kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.4 

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

Prenada Media Group, 2008), h. 255. 
4Andri Afriani, “Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Pemahaman 

Konsep Siswa”, Jurnal, Vol 1 No. 3, (2018), h. 80. 
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu model pembelajaran yang menekankanpeserta didik untuk 

menemukan materi dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga 

peserta didik dapat memahami materi yang diberikannya kepada guru dan bermakna 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan model pembelajaran kontekstual ditujukan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami isi pembelajaran yang dijalani, mengerti materi yang 

disampaikan dengan pengalaman di dalam belajar, dan proses pembelajaran akan 

desenangi oleh siswa tanpa tanpa membuat siswa merasa bosan.5 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran kontekstual 

merupakan model pembelajaran yang menyenangkan karena pendidik dalam proses 

pembelajaran mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik 

menerima materi ajar di dalam kelas dengan mudah. 

2. Karakteristik Pembelajaran CTL 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan CTL. 

a. Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada (activating knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas 

dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang akan 

                                                 
5Dean Handini., “Penerapan model Contextual Teaching and Learning Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV pada Materi Gaya”, Jurnal Pena Ilmiah, Vol 1, No.1, (2016), h. 452. 
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diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu 

sama lain. 

b. Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan 

menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru itu 

diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan 

mempelajari secara keseluruhan, kemudian memerhatikan detailnya. 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan yang 

diperoleh bukan untuk dihapal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya 

dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang 

diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu 

dikembangkan. 

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge), 

artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku 

siswa. 

e. Melakukan refleksi (reflecting Knowlodge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan 

penyempurnaan strategi.6 

Dari beberapa karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual sangatlah penting 

                                                 
6https://mathematicshome.wordpress.com/karekteristik-contekstual-ctl, (2 Desember 2018). 

https://mathematicshome.wordpress.com/karekteristik-contekstual-ctl
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karena peserta didik akan mendapatkan pengalaman,  pengetahuan baru, dan  

dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya. 

3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kontekstual 

CTL, sebagai suatu model, dalam implementasinya tentu saja memerlukan 

perencanaan pembelajaran yang mencerminkan konsep dan prinsip CTL. 

Setiap model pembelajaran, di samping memiliki unsur kesamaan, juga ada 

beberapa perbedaan tertentu, yang tentu saja berimplikasi pada adanya perbedaan 

tertentu, hal ini karena setiap model memiliki karekteristik khas tertentu, yang tentu 

saja berimplikasi pada adanya perbedaan tertentu pula dalam membuat desain, 

(scenario) yang disesuaikan dengan model yang akan diterapkan.Ada tujuh prinsip-

prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkanoleh guru, yaitu: 

a. Kontruktivisme 

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) dalam CTL, yaitu 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas.Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, 

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat.Manusia harus 

membangun pengetahuan itu memberi makna melalui pengalaman yang nyata.7 

Dapat dipahami bahwa kontruktivisme merupakan landasan berfikir yang 

menekankan kepada peserta didik secara aktif untuk membangun 

pengetahuannya dengan dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya 

                                                 
7Rusman,Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 193. 
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dan bukan hanya sekedar menghafal dan mengingat pengetahuan yang mereka 

miliki. 

b. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan, merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya 

menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan 

serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri.8 

c. Bertanya (Questioning) 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis 

kontekstual. Bertanya dalam pemebelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa. Dan 

bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada 

aspek yang belum diketahui.9 

Dalam proses pembelajaran pada hakekatnya adalah bertanya dan 

menjawab pertanyaan, jadi seorang pendidik harus memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya karena bertanya adalah sifat keingintahuan 

bagi setiap individu, dan seorang pendidik memberikan pertanyaan kepada 

                                                 
8http://chemistry35.blogspot.com. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, (2 Desember 

2018), 
9Muh.Rapi,Pengantar Strategi Pemebelajaran : Pendekatan Standar Proses (Makassar : 

Alauddin University Pres, 2012), h. 141. 
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peserta didik mengenai materi yang disampaikan sehingga peserta didik dapat  

menjawab pertanyaan, karena dengan menjawab pertanyaan merupakan 

kemampuan peserta didik dalam berfikir.  

d. Masyarakat belajar (Learning Community) 

Leo Semenovich Vygotsky, seorang psigolog Rusia, menyatakan bahwa 

pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan 

orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi 

membutuhkan bantuan orang lain. Kerja sama saling memberi dan menerima 

sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep masyarakat 

belajar (learning community) dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh melalui kerja sama orang lain. Kerja sama itu dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam 

lingkungan yang terjadi secara alamiah. Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil 

sharing dengan orang lain, antar teman, antar kelompok yang sudah tahu 

memberi tahu pada yang belum tahu, yang pernah memiliki pengalaman 

membagi pengalamannya pada orang lain.10 

Konsep masyarakat belajar merupakan belajar yang efektif karena dengan 

adanya masyarakat belajar seseorang dapat memecahkan masalah secara bersama 

karena suatu permasalahan tidak dapat dipecahkan dengan sendirinya akan tetapi 

                                                 
10http://chemistry35.blogspot.com. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, (2 Desember 

2018), 
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membutuhkan orang lain, oleh karena itu dengan terbentuknya masyarakat 

belajar maka seseorang dengan mudah memecahkan masalah secara bersama. 

e. Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan (Modeling) adalah sebuah pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan tertentu, pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang 

dipikirkan, mendemonstrasikan, dan melakukan apa yang guru inginkan agar 

siswa-siswanya melakukan. Dalam pembelajaran kontekstual guru bukan satu-

satunya model.Model dapat dirancang melibatkan siswa.Seorang siswa bisa 

ditunjuk untuk memberi contoh teman-temannya.11 

Pemodelan dalam pembelajaran kontekstual merupakan sebuah 

keteramilan tertentu yang bisa di contoh, di dalam proses pembelajaran seorang 

pendidik harus memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara 

belajar dengan baik dan begitupula dengan peserta didik bisa memberi contoh 

kepada teman-teman yang lainnya. 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. 

Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan 

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

Refleksi merupakan respons terhadap kejadian, aktivitas atau pengetahuan baru 

                                                 
11https://faisalnizbah,blogspot.com.prinsip-penerapan pembelajaran-ctl,html. (2 Desember 

2018). 

https://faisalnizbah,blogspot.com.prinsip-penerapan/
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yang diterimanya.12 Refleksi merupakan cara berfikir tentang apa yang telah di 

dilakukan pada pasa lalu dengan kata lain refleksi ini adalah gambaran kegiatan 

atau pengetahuan yang baru di terima dalam pembelajaran. 

g. Penilaian Nyata ( Authentic Assessment) 

Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkaninformasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. 

Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa belajar atau tidak, 

apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. 

Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses 

pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan meliputi seluruh aspek domain penilaian. Oleh 

sebab itu tekanannya di arahkan kepada proses belajar bukan kepada hasil 

belajar.13 

Autentik merupakan proses pengumpulan data yang bisa memberikan 

gambaran pengetahuan kepada peserta didik, sehingga pendidik dapat menilai 

apakah peserta didik belajar atau tidak, penilaian ini dilaksanakan secara terus-

menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penilaian autentik 

menekankan pada proses pembelajaran sehingga data yang dikumpulkan 

                                                 
12Yatim Riyanto,Paradigma Baru Pembelajaran : Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta : Prenada Media, 2014), h. 174. 

13Udin Syaefuddin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, h. 170. 
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diperoleh dari kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh peserta didik saat proses 

pembelajaran. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Menurut Anisa, ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran contextual teaching 

and learning (CTL), yaitu: 

a. Pembelajaran lebih bermakna, artinya peserta didik melakukan sendiri kegiatan 

yang  berhubungan dengan materi yang ada sehingga peserta didik dapat 

memahaminya sendiri. 

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada peserta didik karena pembelajaran contextual teaching and learning 

(CTL) menuntut peserta didik  menemukan sendiri bukan menghafalkan. 

c. Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi 

yang dipelajari. 

d. Menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan bertanya 

kepada pendidik. 

e. Menumbuhkan kemampuan dalam bekerjasama dengan teman yang lain untuk 

memecahkan masalah yang ada. Peserta didik dapat membuat kesimpulan sendiri 

dari kegiatan pembelajaran.14 

                                                 
14Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual.http://pendvokasi.blogspot.com.(2 

Desember 2018). 

http://pendvokasi.blogspot.com/
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Menurut Dzaki, kelemahan dalam pembelajaran contextual teaching and learning 

(CTL) yaitu: 

1) Bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya 

karena peserta didik tidak mengalami sendiri. 

2) Perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik 

peserta didik karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. 

3) Banyak peserta didik yang tidak senang apabila disuruh bekerjasama dengan 

yang lainnya, karena peserta didik yang tekun merasa harus bekerja melebihi 

peserta didik yang lain dalam kelompoknya.15 

beberapa kelebihan dan kelemahan di atas maka pendidik dalam 

menerapkan model pembelajaran harus lebih memperhatikan keadaan peserta 

didik pada saat proses pembelajaran di kelas.Selain itu, seorang pendidik juga 

harus memperhatikan peserta didiknya yang tidak dapat hadir mengikuti 

pembelajaran agar mengarahkan peserta didiknya untuk belajar pada teman yang 

hadir agar tidak tertinggal pelajaran.Dan seorang pendidikk harus mampu 

membagi kelompok secara heterogen, agar peserta didik yang pandai dapat 

membantu peserta didik yang kurang pandai. 

 

 

                                                 
15Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual.http://pendvokasi.blogspot.com. (2 

Desember 2018). 

http://pendvokasi.blogspot.com/
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B. Gaya Mengajar 

1. Hakikat Gaya Mengajar 

Mengajar pada hakikatnya bermaksud mengantarkan siswa mencapai tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya, dalam praktek, perilaku mengajar yang 

dipertunjukkan guru sangat beraneka ragam, meskipun maksudnya sama. Aneka 

ragam perilaku guru mengajar ini bila ditelusuri akan diperoleh gambaran tentang 

pola umum interaksi antara guru, ini atau bahan pelajaran dan siswa. Pola umum ini 

oleh Dianne Lapp dan kawan-kawan diistilahkan “Gaya Mengajar” atau teaching 

style.16 

 Gaya mengajar seorang guru berbeda antara yang satu dengan yang lain pada 

saat proses belajar mengajar walaupun mempunyai tujuan sama, yaitu menyampaikan 

ilmu pengetahuan, membentuk sikap siswa, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, 

membentuk sikap siswa, dan menjadikan siswa terampil dalam berkarya. Gaya 

mengajar guru juga mencerminkan kepribadian guru itu sendiri dan sulit untuk 

diubah karena sudah menjadi pembawaan sejak kecil atau sejak lahir. Dengan 

demikian, gaya mengajar guru menjadi faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan prestasi siswa. Gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai 

oleh guru ketika sedang melakukan pengajaran.17 

                                                 
16Muhammad Ali, Guru dalam Proses Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 

57. 
17S Suparman, Gaya Mengajar yang Menyenangkan Siswa (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher, 2010), h. 63. 
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Gaya mengajar guru adalah cara-cara dan prosedur bertindak guru dalam 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa, sehingga terjadi proses belajar agar dapat 

tercapai prestasi untuk tujuan pembelajaran.18 

Gaya mengajar akan membuat guru mampu membaca situasi dimana guru 

tersebut harus mengganti, metode pembelajaran, menekankan sesuatu kepada siswa, 

dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya variasi gaya mengajar, belajar menjadi 

menyenangkan dan memotivasi belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan 

mudah tercapai.19 

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar pada 

hakikatnya merupakan cara atau metode yang digunakan pendidik ketika 

pembelajaran sedang berlangsung, pendidik memilih gaya yang digunakan dalam 

proses pembelajaran sesuai dengan keaadaan peserta didik di dalam kelas sehingga 

termotivasi atau penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Gaya mengajar guru bukan hanya sekedar menyampaikan informasi atau 

pesan di dalam kelas, tetapi bagimana peran guru memberikan gaya atau cara 

mengajar yang baik agar siswanya fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan, 

kefokusan siswa terhadap materi pembelajaran sangatlah penting karena dapat 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai.20 

                                                 
18Prawidi Wisnu Subroto, “Analisis Gaya Mengajar Guru Matematika di Sekolah Menengah 

Pertama”, Jurnal Program Studi Pendidikan dan Penelitian Matematika, Vol 6, No. 1, (2015), h. 79. 

19Trisna Ariani, “Gaya Mengajar Guru Kelas V di SD Negeri Sayidan Yogyakarta”, Jurnal 

Sekolah Dasar, Edisi 16 tahun kelima, (2016), h. 12. 

20Nur Indah, Pengaruh Gaya Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan 

Administrasi Perkantoran di SMK Qalam Makassar, Jurnal ilmu sosial Universitas Negeri Makassar, 

(2019), h. 3. 
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Dapat di simpulkan bahwa variasi gaya mengajar di dalam kelas sangat perlu 

diterapkan karena dengan adanya guru yang bervariasi dalam menyampaikan materi 

dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, dan jika gaya mengajar guru yang 

menonon maka peserta didik akan bosan, dan mengantuk di dalam kelas. 

2. Macam-Macam Variasi Gaya Mengajar 

Variasi ini pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota 

badan, dan pemindahan posisi guru dalam kelas.Bagi siswa variasi tersebut dilihat 

sebagai sesuatu yang energik, antusias, bersemangat, dan semuanya memiliki 

relevansi dengan hasil belajar. Adapun variasi dalam gaya mengajar sebagai berikut: 

a) Variasi suara 

Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan.guru 

dapat mendramatisati suatu peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, 

berbicara secara pelan dengan seorang peserta didik, atau berbicara secara tajam 

dengan peserta didik yang kurang perhatian.Variasi suara adalah perubahan suara dari 

tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih. 

b) Penekanan (Focusing) 

Memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek penting, guru dapat 

menggunakan “penekanan secara verbal” misalnya “perhatikan baik-baik” 

penekanan seperti itu biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan 

yang dapat menunjuk dengan jari atau memberi tanda di papan tulis. 

c) Pemberian Waktu (pausing) 
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Untuk menarik perhatian peserta didik, dapat dilakukan dengan yang 

bersuara menjadi sepi, dari suatu kegiatan menjadi tanpa kehiatan atau diam, dari 

akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya.Dalam keterampilan bertanya, 

pemberian waktu dapat diberikan setelah guru mengajukan beberapa pertanyaa, 

untuk mengubahnya menjadi pertanyaan yang lebih tinggi tingkatannya setelah 

keadaan memungkinkan.Pemberian waktu dipakai untuk mengorganisasikan 

jawabannya agar lebih lengkap. 

d) Kontak pandang 

Guru berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik, sebaiknya 

mengarahkan pandangan ke seluruh siswa, menatap mata setiap peserta didik 

untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya 

kepribadian. Guru dapat membantu siswa dengan menggunakan matanya 

menyampaikan informasi, dan pandangannya dapat menarik perhatian siswa. 

e) Gerakan Anggota Badan (Gusturing) 

Gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam 

komunikasi.Tidak hanya untuk menarik perhatian saja, tetapi juga menolong 

dalam menyampaikan arti pembicaraan. 

f) Pindah Posisi 

Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam 

menarik perhatian peserta didik, dan dapat meningkatkan kepribadian guru. 

Perpindahan posisi dapat dilakukan dari depan kebagian belakang, dari sisi kiri 

ke sisi kanan, atau diantara siswa dari belakang ke samping. Dapat juga 



26 

 

 

 

dilakukan dengan posisi berdiri kemudian berubah posisi duduk.Yang penting 

dalam posisi ialah harus ada tujuannya dan tidak sekedar mondar mandir. Guru 

yang kaku adalah tidak menarik dan bila variasi dilakukan secara berlebihan 

adalah mengganggu proses pembelajaran.21 

seorang guru yang berlatar belakang pendidikan perlu mengetahui dan 

dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugasnya 

secara professional, yaitu sebagai berikut : 

1) Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi 

pembelajaran yang diberikan serta dapat mengguanakan berbagai media dan 

sumber belajar yang bervariasi. 

2) Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik  untuk aktif dalam 

berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 

3) Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian materi pembelajaran 

dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. 

4) Guru perlu menghubungkan materi pelajaran yang akan diberikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar 

peserta didik menjadi mudah dalam memahami materi pelajaran yang 

diterimanya. 

5) Guru dapat menjelaskan unit materi pelajaran secara berulang-ulang sampai 

tanggapan peserta didik menjadi jelas. 

                                                 
 21Syaiful Bahri Djamah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), h. 188-190. 
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6) Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara 

materi pelajaran dan atau praktik nyata yang dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik dengan cara 

memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 

mengamat/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang diperoleh sendiri. 

8) Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan 

sosial baik dalam kelas maupun di luar kelas. 

9) Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara 

individual agar dapat memperhatikan peserta didik sesuai dengan perbedaan 

tersebut.22 

Beberapa prinsip mengajar di atas dapat diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran seorang guru harus  memperhatikan peserta didiknya sehingga dapat 

memberikan materi pelajaran dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami 

oleh peserta didik terhadap materi yang diberikannya. 

Guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan 

membosankan bagi siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya  

tujuan belajar tidak tercapai, dalam hal ini guru memerlukan adanya variasi dalam 

mengajar.23 

                                                 
22http://sublyanto.blogspot.co.id/2012/02/gaya-mengajar-guru.html, di akses pada tanggal 07 

September 2018, pukul 14:45. 

22Sanding P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajemen (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 2. 

23Ni Luh Gede Wahyuni Lestari, “Variasi Mengajar Guru dalam Pembelajaran Mengubah 

pengalaman Pribadi Menjadi Naskah Drama pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Melaya”, Jurnal 

Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2, No.1, (2015), h. 3. 

http://sublyanto.blogspot.co.id/2012/02/gaya-mengajar-guru.html
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 Dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran pendidik harus professional di 

dalam kelas dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar peserta 

didik tidak jenuh dalam belajar, karena adanya guru dalam menyampaikan materi ajar 

yang bervariasi sehingga persta didik bersemangat dalam belajar. 

C. Efektivitas Pembelajaran 

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan suatu 

usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuanya.Secara ideal 

efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.24 

  Efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebalumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektivitasnya.25 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari 

kata dasar efektif (kata sifat) yang mengandung beberapa pengertian antara 

lain. 

a) Ada efeknya  (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya) 

                                                 
24Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Hove, 1983), h.883. 

25Sanding P. Siagian, Fungsi-fungsi manajemen (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 26. 
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b) Manjur atau mujarab 

c) Dapat membawa hasil 

d) Mulai berlaku (undang-undang, atau peraturan.26 

Dapat dipahami bahwa efektivitas pembelajaran merupakan suatu keberhasilan 

kegiatan yang ingin di capai dalam pembelajaran. 

Efektivitas pembelajaran dapat ditinjau dari dua segi yaitu: 

1) Efektivitas mengajar pendidik 

Efektivitas pendidik dalam kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat 

dilaksanakan dengan baik.Dengan sendirinya prinsip ini harus 

memperhitungkan kemampuan pendidik, sehingga upaya peningkatan untuk 

dapat menyelesaikan setiap program perlu mendapatkan perhatian. 

2) Efektivitas belajar peserta didik 

Efektivitas pembelajaran peserta didik dengan tujuan pelajaran yang diharapkan 

telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Upaya 

peningkatan umumnya dilakukan dengan memilih jenis metode (cara) dan alat 

yang dipandang paling ampuh untuk digunakan dalam rangka mencapai  

tujuanyang diharapkan.27 Dapat diketahui bahwa efektivitas pembelajaran 

akanberjalan dengan optimal jika ditinjau dari dua segi yaitu pendidik dan 

pesera didik. 

                                                 
26Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet. V; Jakarta : 

Balai Pustaka, 1995), h. 284. 

27Aan Komarian dan Cepi Triatna, Visionary Leader  Ship Menuju Sekolah Efektif (Bandung 

Bumi Aksara, 2005), h. 22. 
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2. Prinsip-Prinsip Efektivitas Pembelajaran 

a. Pengendalian kelas 

Pembelajaran efektif pertama-tama membutuhkan kemampuan pendidik untuk 

mengendalikan kelas, yaitu mengkondisikan peserta didik agar dengan antusias 

bersedia mendengarkan, memperhatikan dan mengikuti intruksi pendidik. 

Pengendalian kelas merupakan kunci pertama keberhasilan pembelajaran. 

b. Membangkitkan minat eksplorasi 

Setalah pererta didik secara mental siap belajar, tugas pendidik adalah 

meyakinkan peserta didiknya betapa materi pembelajaran yang tengah mereka 

pelajari penting dan mudah dipelajari, sehingga menggugah minat mereka untuk 

mempelajarinya. 

c. Latihan 

Pemahaman dalam sekali proses akan sangat mudah menguap oleh 

berbagai aktivitas lain peserta didik. Memberikan latihan demi latihan baik 

berupa latihan di kelas, PR atau pemberian tugas-tugas tertentu merupakan 

wahana untuk memperkuat penguasaan materi yang telah dipelajari. 

d. Kenali keberhasilan, Tugas pendidik tidak cukup hanya menyampaikan materi 

pelajaran, tetapi lebih dari itu pendidik harus memastikan seluruh peserta didik 

menguasainya.28 

                                                 
28http://Kampus pendidikan.Blogspot.com/pronsip-prinsip Pembelajaran.html (8 Desember 

2018). 

http://kampus/
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Beberapa prinsip-prinsip efektivitas pembelajaran di atas dapat diketahui 

bahwa pendidik di dalam kelas sebagai fasilitator dan dapat menciptakan suasana 

kelas yang nyaman, memperhatikan setiap peserta didiknya sehingga dapat 

menggunakan metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran yang dapat 

mendorong peserta didik untuk bersedia mendengarkan, memperhatikan materi 

yang disampaikan oleh pendidik.Dan seorang pendidik juga memberikan latihan 

kepada pesera didik dengan tujuan agar peserta didik dapat melakukan apersepsi 

yang telah dipelajari sehingga dapat memperkuat penguasaan materi yang 

dipelajari sebelumnya. 

menciptakan suasana atau iklim pembelajaran yang menyenangkan, 

menantang, dan kondusif dapat dilakukan melalui berbagai layanan dan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Menyediakan alternatif pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun cepat 

dalam melakukan tugas pembelajaran. 

b) Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang 

berpartisipasi atau berprestasi rendah. 

c) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi 

perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. 

d) Menciptakan kerja sama saling menghargai, baik antar peserta didik maupun 

antara peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. 

e) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses perencanaan belajar dan 

kegiatan pembelajaran. 
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f) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara 

peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator 

dan sebagai sumber belajar. 

g) Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan 

pada evaluasi diri sendiri (self evaluation).29 

Dapat di simpulkan bahwa pembelajaran yang efektif ialah pembelajaran yang 

mana pendidiknya mampu menciptakan suasana kelas menjadi lebih baik dan 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses perencanaan belajar dan kegiatan 

pembelajaran. 

Ada beberapa ciri pembelajaran yang efektif menurut Eggen & Kauchak dalam 

Warsita (2008: 289) yaitu : 

1) Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ditemukan. 

2) Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran. 

3) Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 

4) Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada peserta 

didik dalam menganalisis informasi. 

                                                 
29Muh. Rapi, Pengantar Strategi Pemebelajaran: Pendekatan Standar Proses (Makassar : 

Alauddin University Pres, 2012), h. 26. 
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5) Orientasi pembelajaran penguasaan isi pembelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir. 

6) Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

dan gaya pembelajaran guru. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran yang efektif adalah pendidik 

menyediakan silabus pembelajaran sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran pegitula dalam proses pembelajaram pendidik mengarahkan peserta didik 

dalam menganalisis informasi. 

Sedangkan menurut Wattuba and Wright menyimpulkan ada tujuh indikator yang 

menunjukkan pembelajaran efektif  yaitu: 

a) Pengorganisasian pembelajaran dengan baik. 

b) Komunikasi secara efektif. 

c) Penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran. 

d) Sikap positif terhadap peserta didik. 

e) Pemberian ujian dan nilai yang adil. 

f) Keluwesan dalam pendekatan. 

g) Hasil belajar peserta didik yang baik.30 

Dapat diketahui bahwa pembelajaran yang efektif merupakan hasil 

pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar peserta didik yang baik, oleh karena 

itu seorang pendidik memberikan sikap yang positif dan memberikan nilai secara adil 

terhadap peserta didiknya. 

                                                 
30Muh. Rapi, Pengantar Strategi Pembelajaran : Pendekatan Standar Proses (Makassar : 

Alauddin University Pres, 2012), h. 26-27. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar yaitu 

peserta didik, pendidik, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media dan 

evaluasi. Semua komponen tersebut sangat mempengaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran. tujuan pembelajaran yang diinginkan tentunya yang optimal, untuk itu 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik, salah satunya adalah metode 

pembelajaran.semakin baik metode itu, maka semakin efektif pula pencapaian tujuan 

pembelajaran. selain faktor tujian dan faktor peserta didik, ada dua faktor lagi yang 

mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu metode, yaitu: 

Faktor guru nantinya yang akan mempengaruhi faktor situasi, hal ini menuntut 

setiap pendidik unuk mempunyai kemampuan mengelola kelas, karena semakin 

pendidik dapat mengkondisikan kelas menjadi kelas yang aktif tetapi tidak gaduh, 

maka metode apapun yang diterapkan akan menjadi efektif dan memberikan hasil 

yang maksimal. Metode tidak terlepas dari adanya yang direncanakan agar mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.31 Dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran yaitu pendidik membuat suasana kelas lebih 

hidup dan menyesuaikan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik bergairah, penuh semangat dan memudahkan  menerima pelajaran yang 

disajikan oleh pendidik. 

4. Indikator Efektivitas Pembelajaran 

a. Sikap (Attitude): berupa kemauan dan keterampilan peserta didik dalam belajar. 

                                                 
31Endang Multiyatiningsih, Efektivitas Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Press, 2011), h. 213. 
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b. Kemampuan untuk memahami pengajaran (Ability to Understand Intrucsional): 

yaitu kemamuan peserta didik untuk mempelajari sesuatu pelajaran, termasuk di 

dalamnya kemampuan peserta didik dalam belajar dengan bekal pengetahuan 

awal untuk mempelajari pelajaran akan datang. 

c. Ketekunan (Perceverance): adalah jumlah waktu yang dapat disediakan oleh 

peserta didik untuk belajar dengan tekun. Oleh karena itu, ketekunan adalah hasil 

daripada motivasi pelajar untuk belajar. 

d. Peluang  (Opportunity): yaitu peluang waktu yang disediakan oleh guru untuk 

mengajarsuatu keterampilan atau konsep. 

e. Pengajaran yang bermutu (Qualiy of Intruction) adalah efektivitas suatu 

pengajaran yang disampaikan.32 

Beberapa indikator efektivitas pembelajaran di atas dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah peserta didik memperhatikan penjelasan dan 

memahami pelajaran yang yang telah di sampaikan oleh pendidik. 

D. Kerangka Pikir 

Menurut salah seorang ahli dalam bukunya Business Research 

mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang akan diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.Pada penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, 

biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan.Oleh 

                                                 
32Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktikum (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pres, 

2015), h. 169. 
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karena itu, dalam penyusunan hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan atau 

komparasi, perlu dikemukakan kerangka berpikir.33 Pada penelitian ini kerangka pikir 

akan membahas tentang Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contextual and 

Learning (CTL) dan Variasi  Gaya Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran 

di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. Berdasarkan penjelasan di atas maka 

paradigma ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran contextual teaching and Learning 

terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Pembelajaran konteksual merupakan pmbelajaran yang efektif yang di 

terapkan dan dapatmembantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata pesera didik. Contextual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan 

menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan 

demikian, peran siswa dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah sebagai subjek pembelajar yang menemukan dan membangun 

sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. 

2. Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Gaya mengajar merupakan suatu gaya yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran dan setiap guru memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda gaya 

                                                 
33Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif(Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 117. 
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belajar adalah gaya atau penampilan guru untuk membuat suatu strategi dalam 

mengajar dan dapat mempengaruhikeberhasilan pembelajaran. Dalam mengajar 

akan berhasil jika memiiki metode atau gaya mengajar yang jelas dan terarah. 

3. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Variasi Gaya Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Pembelajaran kontekstual dan variasi gaya mengajar merupakan faktor 

yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Guru merupakan fasilitator bagi 

peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam pembelajaran guru 

menyesuaikan keterampilan yang dunakan dalam proses pembelajaran karna 

keterampilan dalam mengajar sangat berperan dan menentukan efektivitas 

pembelajaran. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum pada 

jawaban yang empirik dengan data.34 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara dan perlu diuji. 

Hipotesis dinyatakan sebagai suatu kebenaran sementara dan merupakan dasar 

kerja serta panduan dan analisis data.35 

Berdasarkan latar belakang masalah maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pembelajaran kontekstual 

terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri 5 Bontocani Kabupaten 

Bone. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan variasigaya mengajar guru terhadap 

efektivitas pembelajaran di SMP Negeri 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

                                                 
34Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet.XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 96. 

35Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika (Edisi III; Makassar: Andira Publisher, 2008), 

h. 234. 
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3. Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran kontekstual 

dan variasigaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP 

Negeri 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

D. Kajian Pustaka 

1. Muzdalifah Asjik dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and learning (CTL) dalam Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah takwa Kec. Bontonompo Kab. Gowa”  hasil penelitiannya  

ditemukan bahwa penerapan model pembelajaran CTL oleh guru mata 

pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTs Muhammadiyah takwa 

Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa memudahkan siswa mempelajari 

materi  SKI karena dengan penerapan Model Pembelajaran CTL.36penelitian 

tersebut mengkaji tentang Penerapan Model pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL) dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan, 

sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh penerapan pembelajaran 

contekstual teaching and learning (CTL) dan gaya mengajar guru terhadap 

efektivitas pembelajaran. 

2.  Nadia Ningsih dalam tesisnya yang berjudul “Efektivitas Pendekatan 

Contextual teaching and learning (CTL) dalam Pembelajaran Sejarah 

                                                 
36Muzdalifah Asjik, “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and learning 

(CTL) dalam Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Takwa Kec. Bontonompo Kab. Gowa”, Thesis (Makassra: PPs UIN Alauddin Makassar , 2011), h. 

xiii. 



41 

 

 

 

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah laying Parang 

Kota Makassar” hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pembelajaran 

SKI di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah laying Parang Layang Kota 

Makassar dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) telah 

berjalan efektif dan sesuai dengan kurikukum. Dalam penerapan pendekatan 

CTL pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Layang Parang Kota Makassar, guru lebih banyak 

berhubungan dengan metode diskusi dalam pengimplementasiannya.37 Pada 

penelitian tersebut mengkaji tentang efektivitas pendekatan contextual and 

learning (CTL) dalam pembelajaran sejarah kebudayaan islam, sedangkan 

yang akan dikaji adalah pengaruh penerapan pembelajaran contekstual and 

learning (CTL) dan gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

3. Kasmawati dalam tesisnya yang berjudul “Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dalam Pembelajaran Sirah Nabawiyah (Studi Kasus 

motivasi Beribadah Santri Diniyah Putri Pesantren Hidayatullah Makassar”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran Sirah nabawiyah dengan menggunakan strategi Jigsaw 

Learning, yaitu siswa dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing 

kelompok ditugaskan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman 

                                                 
37Nadia Ningsih,“Efektivitas Pendekatan Contextual Teachingand Learning (CTL) dalam 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Laying Parang 

Kota Makassar.”Tesis(Makassar : PPs UIN Alauddin, 2011), h. xvi. 
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sehari-hari. Setelah diskusi selesai salah seorang ditunjuk untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompknya dan ditanggapi oleh kelompok 

lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran sirah nabawiyah 

dengan pendekatan Contextual teaching and learning (CTL) sangat efektif 

untuk  memperdalam pemahaman santri Hidayatullah tentang kepribadian 

rasulullah saw. Sebagai teladan dalam kehidupan.38 Pada penelitian tersebut 

mengkaji tentang pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dalam 

pembelajaran sirah nabawiyah, sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh 

penerapan pembelajaran contekstual teachingand learning (CTL) dan gaya 

mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

4. Edy Suprapto dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kontekstual, Pembelajaran Langsung dan Motivasi Berprestasi terhadap 

Hasil Belajar Kognitif.” Hasil penelitiannya (1) penggunaan model model 

pembelajaran konekstual lebih unggul dibandingkan dengan pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar kognitif, (2) ada perbedaan hasil belaja 

kognitif yang signifikan antara siswa dengan motivasi berprstasi tinggi dan 

siswa dengan motivasi berprestasi renda. Dan (3) tidak ada interaksi yang 

signifikan antara model pembelajaran dan motivasi belajar berprestasi pada 

                                                 
38Kasmawati,“Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Pembelajaran 

Sirah Nabawiyah (Studi Kasus motivasi Beribadah Santri Diniyah Putri Pesantren Hidayatullah 

Makassar”, Thesis  (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2011), h. xvii. 
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hasil belajar kognitif.39 Pada penelitian tersebut mengkaji tentang Pengaruh 

Model Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Langsung dan Motivasi 

Berprestasi terhadap Hasil Belajar Kognitif, sedangkan yang akan dikaji 

adalah pengaruh penerapan pembelajaran contekstual teachingand learning 

(CTL) dan gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

5. Heri Sugianto dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Model Kontekstual 

Berbantuan Multimedia untuk Meningkatkan penguasaan Konsep dan 

Literasi Sains Siswa pada Materi Fluida di SMA Kelas XI IPA,” Hasil 

penelitiannya menunjukkan model pembelajaran kontekstual berbantuan 

multimedia secara signifikan mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa 

dengan nilai N-Gain 0,50 (kategori sedang) untuk kelas eksperimen dan 0,30 

(kategori sedang) untuk kelas kontrol.40 Pada penelitian tersebut mengkaji 

tentang penerapan podel kontekstual berbantuan multimedia untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan literasi sains siswa pada materi fluida,  

sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh penerapan pembelajaran 

contekstual teachingand learning (CTL) dan gaya mengajar guru terhadap 

efektivitas pembelajaran. 

6. Afifatu Rohmawati dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas 

Pembelajaran,” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) pembelajaran 

                                                 
39Edy Suprapto, “ pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran langsung dan 

Motivasi Berprestasi terhadap Hasil Belajar Kognitif,” Jurnal (Jurnal Pendidikan Teknologi 

Kejuruan). Vol. XI. No 1. (Februari 2015), h. 12. 
40Heri Sugianto, “Penerapan Model Kontekstual Berbantuan Multimedia untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep dan Literasi sains Siswa pada Materi Fluida di SMA Kelas XI IPA,” 

Jurnal.Vol.14 No. 1 (April 2014), h. 19. 
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berjalan efektif karena adanya pembiasaan serta adanya kesesuaian antara 

visi dan misi sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, (2) 

adanya kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran serta sikap dan 

kemampuan guru dalam memberikan keteladanan pada anak, (3) keberhasilan 

orang tua dalam mencapai pembelajaran yang efektif pada anak tidak terlepas 

dari adanya pola asuh orangtua yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial 

ekonomi keluarga serta intensitas waktu yang digunakan bersama dengan 

anak, (4) kepedulian masyarakat dalam membantu keberhasilan sekolah 

menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, (5) adapun bentuk kerjasama 

para stakeholder dilakukan dengan menjalin komunikasi serta pelibatan 

dalam kegiatan sekolah.41 Pada penelitian tersebut mengkaji tentang 

efektivitas pembelajaran, sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh 

penerapan pembelajaran contekstual teachingand learning (CTL) dan gaya 

mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

7. Suaeba dalam tesisnya yang berjudul“Implementasi Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 1 Parangloe Kabupaten Gowa,” Hasil penelitianya 

menunjukkan bahwa (1) implementasi pendekatan Contextual Teaching and 

Learning(CTL) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

1 Parangloe Gowa terlaksana dengan baik walauppun belum maksimal. 

                                                 
41Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran,”Jurnal ( PAUD PPs Universitas Negeri 

Jakarta, 2015), h. 15. 
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Dalam pelaksanaannya guru menerapkan kontruktivisme, menemukan, 

bertanya, msyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian nyata, (2) 

pendekatan CTL dalam pelaksanannya mengalami beberapa kendala yang 

dihadapi oleh guru. Pihak sekolah berupaya mengatasi kendala-kendala itu 

dengan memfasilitasinya, (3) dampak pendekatan CTL sangat baik, 

dibuktikan dengan terjadinya peningkatan nilai hasill belajar peserta didik 

sampai 10% dan teraplikasi pada perubahan perilaku dan karakter siswa 

dalam memahami nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam.42 Pada penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi 

pendekatan contextual teancing and learning (CTL) pada pembelajaran 

pendidikan agama islam, sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh 

penerapan pembelajaran contekstual teachingand learning (CTL) dan gaya 

mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran. 

8. Yuni Arista dalam jurnalnya yang berjudul  “ Pengaruh Variasi gaya Mengajar Guru 

PAI terhadap Motivasi Belajar PAI Peserta Didik di SMP N 1 Kedung Jepara” hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada hasil yang positif dan signifikan tentang 

Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru PAI terhadap Motivasi Gaya Belajar  PAI 

Peserta Didik di SMPN 1 Kedung Jepara, diterima.43 pada penelitian tersebut 

mengkaji tentang Pengaruh Variasi Gaya  Mengajar Guru PAI terhadap Motivasi 

                                                 
42Suaeba, “Implementasi Pendekatan Contextual Teancing and Learning (CTL) pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Parangloe Kabupaten Gowa,”Thesis ( PPs 

UIN Alauddin Makassar, 2012), h. XVi. 

43Yuni Arista, “Pengaruh Variasi gaya Mengajar Guru PAI terhadap Motivasi Belajar PAI 

Peserta Didik di SMP N 1 Kedung Jepara”  thesis (UNISSULA Semarang, 2015), h. 9. 
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Gaya Belajar  PAI Peserta Didik, sedangkan yang akan dikaji adalah pengaruh 

penerapan pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dan variasi gaya 

mengajar guru terhadap efektivitas pembelajara. 

Penelitian di atas terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan 

termasuk variabel yang akan diteliti namun objek dan sasarannya tetap 

berbeda. Dapat disimpulkan bahwa judul yang akan diteliti oleh peneliti 

belum pernah diteliti sebelumnya 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenisdan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian survei. Survei 

termasuk dalam penelitian kuantitatif, juga dikenal sebagai metode 

ilmiah/scientific, karena telah memenuhi kaedah-kaedah ilmiah, yaitu 

konkrit/empirik, objektif, terukur, rasional, sistematis, data penelitian berupa 

angka-angka, dan analisis menggunakan statistik.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone dan 

berlokasi di Desa Bana. Peneliti memilih sekolah ini dengan alasan bahwa 

sekolah ini lebih mudah dijangkau oleh peneliti dan lebih mudah 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

positivistik, metode ini disebut sebagai metode positivism karena berlandaskan 

pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena 

telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, 

                                                 
1Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R & D (Cet. Kedua; Bandung: Alfabeta, 

2006), h. 8. 
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rasional, dan sistematis. Penelitian ini berupa angka-angka dan anlisis 

menggunakan statistik. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone yang berjumlah 7 orang. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi jumlah guru 

yang terdapat di sekolah SMPN 5 Bontocani Kaupaten Bone. Adapun teknik 

pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

jenuh. Teknik penentuan sampel ini dipilih karena semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel di lokasi penelitian ini adalah seluruh guru di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.2 

Untuk pengumpulan data penelitian observasi ini menggunakan pedoman 

observasi yang dipegang oleh peneliti, observasi merupakan pengumpulan 

                                                 

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik), h. 203.  
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data dengan melakukan pengamatan langsung. Data mengenai penerapan 

pembelajaran kontekstual, variasi gaya mengajar dan efektivas pembelajaran  

dikumpulkan dengan menggunakan  Observasi yang telah disusun 

sebelumnya. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi secara tertulis 

yang berhubugan dengan objek yang diteliti.3 Dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat penelitian, yang berupa jumlah guru di SMP 

Negeri 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat yang dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu. Sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) 

untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian.4 

Instrument penelitian sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti agar mudah dan sistematis dalam kegiatan mengumpulkan data, 

disesuaikan dengan metode pengumpulan data.5Sesuai dengan metode 

pengumpulan data, maka digunakan pedoman observasi dan dokumentasi sebagai 

instrument penelitian, jenis observasi yang digunakan adalah observasi tertutup 

yang yang telah disusun sebelumnya tanpa diketahui oleh oknum yg akan diteliti. 

                                                 
3Kartini Kartono, Pengantar Metode Research Sosial (Bandung: Bumi Aksara, 1983), h. 58. 

4Buchari Alma, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda (Cet.V; 

Bandung: Alfabeta, 2008), h.382. 

5SuharsiniArikunto, Manajemen Penelitian( Cet. XI; Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 101. 
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1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman 

observasi dalam bentuk checklist dan dipegang oleh peneliti tanpa diketahui oleh 

oknum yang diteliti. 

2. Instrument dalam bentuk dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh 

data siap mengenai profil sekolah maupun foto-foto kegiatan di sekolah di SMPN 

5 Negeri Bontocani Kabupaten Bone. 

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validasi Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan 

instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan 

hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan 

reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid 

dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang 

telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi 

valid dan reliabel. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang 

diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrument untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu peneliti harus mampu mengendalikan objek 

yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrument untuk 

mengukur variabel yang diteliti.6 

                                                 
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 121- 122. 
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Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r-hitung dengan r-

tabel, jika r hitung dan r- tabel  ≥ maka instrument dianggap valid, sebaliknya  ≤r 

hitung dan r-tabel maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrument tidak 

dapat digunakan dalam penelitian.  

a) Penerapan contextual teaching and learning 

Uji validitas pada variabel contextual teaching and learning melibatkan 15 

item pertanyaan/pernyataan dan jumlah responden 7 orang. Untuk membuat 

kesimpulan bahwa item instrumen dinyatakan valid dengan cara membandingkan 

nilai r hitung dan nilai r tabel.  R tabel pada penelitian ini yang mengacu pada 

standar rumus adalah 0,6664. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan 

program SPSS 21 diperoleh hasil nilai r hitung sebagai berikut: 

Tabel 1 

Hasil Analisis Instrumen Contextual Teaching and Learning 

Nomor butir 

instrument 

Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 

1 0,829 0,666 Valid 

2 0,719 0,666 Valid 

3 0,683 0,666 Valid 

4 0,861 0,666 Valid 

5 0,672 0,666 Valid 

6 0,672 0,666 Valid 

7 0,817 0,666 Valid 

8 0,829 0,666 Valid 

9 0,849 0,666 Valid 

10 0,716 0,666 Valid 

11 0,812 0,666 Valid 

12 0,849 0,666 Valid 

13 0,673 0,666 Valid 

14 0,831 0,666 Valid 

15 0,843 0,666 Valid 
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Dapat disimpulkan bahwa uji validitas data menunjukkan semua item butir 

pertanyaan/pernyataan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel =0,666. 

b) Variasi gaya mengajar 

Uji validitas pada variabel contextual teaching and learning melibatkan 19 

item pertanyaan/pernyataan dan jumlah responden 7 orang. Untuk membuat 

kesimpulan bahwa item instrumen dinyatakan valid dengan cara membandingkan 

nilai r hitung dan nilai r tabel.  R tabel pada penelitian ini yang mengacu pada 

standar rumus adalah 0,6664. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan 

program SPSS 21 diperoleh hasil nilai r hitung sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Analisis Instrumen Variasi Gaya Mengajar 

Nomor butir 

instrument 

Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

1 0,775 0,666 Valid 

2 0,940 0,666 Valid 

3 0,775 0,666 Valid 

4 0,768 0,666 Valid 

5 0,817 0,666 Valid 

6 0,801 0,666 Valid 

7 0,860 0,666 Valid 

8 0,801 0,666 Valid 

9 0,704 0,666 Valid 

10 0,749 0,666 Valid 

11 0,681 0,666 Valid 

12 0,730 0,666 Valid 

13 0,730 0,666 Valid 

14 0,706 0,666 Valid 

15 0,730 0,666 Valid 

16 0,716 0,666 Valid 

17 0,940 0,666 Valid 

18 0,838 0,666 Valid 

19 0,882 0,666 Valid 
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Dapat disimpulkan bahwa uji validitas data menunjukkan semua item butir 

pertanyaan/pernyataan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel =0,666. 

c) Efektivitas pembelajaran 

Uji validitas pada variabel contextual teaching and learning melibatkan 19 

item pertanyaan/pernyataan dan jumlah responden 7 orang. Untuk membuat 

kesimpulan bahwa item instrumen dinyatakan valid dengan cara membandingkan 

nilai r hitung dan nilai r tabel.  R tabel pada penelitian ini yang mengacu pada 

standar rumus adalah 0,6664. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan 

program SPSS 21 diperoleh hasil nilai r hitung sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Analisis Instrumen Efektivitas pembelajaran 

Nomor 

butir 

instrument 

Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

1 0,963 0,666 Valid 

2 0,873 0,666 Valid 

3 0,693 0,666 Valid 

4 0,729 0,666 Valid 

5 0,729 0,666 Valid 

6 0,729 0,666 Valid 

7 0,674 0,666 Valid 

8 0,963 0,666 Valid 

9 0,963 0,666 Valid 

10 0,718 0,666 Valid 

11 0,927 0,666 Valid 

12 0,586 0,666 Valid 

13 0,586 0,666 Valid 

14 0,674 0,666 Valid 

15 0,963 0,666 Valid 
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Dapat disimpulkan bahwa uji validitas data menunjukkan semua item butir 

pertanyaan/pernyataan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel =0,666. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 

butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpretasi terhadap reliabitas pada 

umunya digunakan patokan sebagai berikut : 

1. Realibilitas uji coba sama dengan atau lebihdari 0,600 berarti hasil uji coba 

tesnya memiliki realibilitas tinggi. 

2. Realibilitas uji coba kurang dari 0,600 berarti hasil uji coba tesnya memiliki 

realibilitas kurang (un-reliabel).7 Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 21. 

Tabel 4 

Hasil Uji reliabilitas 

NO Instrumen / Variabel Realibilitas 

(alpha) 

Keterangan 

1 Kontekstual 0,769 Reliable 

2 Variasi Gaya Mengajar 0,941 Reliable 

3 Efektivitaas 

Pembelajaran 

0,930 Reliable 

a. Kontekstual 

Uji reliabilitas pada variabel kontekstual menunjukkan bahwa butir 

soal yang disebar pada kategori Reliable. Hasil uji reliabilitas menunjukkan 

                                                 
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,2006), h. 189. 
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nilai alpha sebesar 0,769 lebih besar dari 0,600. Hasil olah data dapat dilihat 

pada lampiran. 

b. Variasi gaya mengajar  

Uji reliabilitas pada variabel gaya mengajar menunjukkan bahwa butir 

soal yang disebar pada kategori Reliable. Hasil uji reliabilitas menunjukkan 

nilai alpha sebesar 0,941 lebih besar dari 0,600. Hasil olah data dapat dilihat 

pada lampiran. 

c. Efektivitaas Pembelajaran 

Uji reliabilitas pada variabel efektivitaas Pembelajaranmenunjukkan 

bahwa butir soal yang disebar pada kategori Reliable. Hasil uji reliabilitas 

menunjukkan nilai alpha sebesar 0,930 lebih besar dari 0,600. Hasil olah data 

dapat dilihat pada lampiran. 

G. Teknik Pengolahandan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data kuantitatif dalam penulisan ini, baik statistic 

deskriptif maupun statistic inferensial, maka harus diolah terlebihdahulu 

dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara instrument yang 

sempurna jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat). 

b. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrument dan setiap 

responden. 
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c. Memberi skor pada setiap option (alternatif) jawaban yang diberikan 

oleh responden. 

d. Memasukkan data kedalam tabel beberan data. Untuk itu, yang perlu 

dibuat terlebihdahulu adalah mempersiapkan table untuk tempat 

memasukkan data (table beberan data).8 

2. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum/tidak melakukan generalisasi.9 Adapun analisis deskriptif yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan range (jangkauan) 

R=Xt-Xr 

Keterangan: 

R = range 

Xt = data tertinggi 

                                                 
8Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Sibuku, 2018), h. 103. 

9Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, metodologi penelitian Pendidikan (cet.1; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 154-155. 
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Xr= data terendah10 

b. Presentasi 

P = = 
𝐹

𝑁
  X 100 % 

Di mana : 

P : Angka presentase 

F : frekwensi yang dicari presentasenya 

N : Banyaknya sampel responden. 

c. Menghitung mean (rata-rata) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi 

dengan jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

X = 
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

X = Rata-rata untuk variabel 

Fi = Frekwensi untuk Variabel 

Xi = Tandakelas Interval Variabel11 

d. Menghitung Standar Deviasi 

SD =  
∑

𝑓𝑖 (𝑋𝑖−𝑋)

𝑛−1
 

Dengan : 

SD = Standar Deviasi 

                                                 
10M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Cet.V; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 102. 
11J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet.VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 72. 
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Fi  =Frekwensi untuk Variabel 

Xi = TandaKelas Interval Variabel 

X = Rata-rata 

n = Jumlah Populasi12 

Teknik analisis data berkaitan dengan cara menyajikan data dan 

informasi yang diperoleh melalui instrument penelitian yang masih bersifat 

bias, sehingga dapat memberikan suatu makna atau informasi yang 

menjelaskan permasalahan yang diteliti. 

 Data hasil jawaban dari responden masih merupakan data mentah, 

yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Untuk mengolah data dilakukan 

melalui system tabulasi dengan memakai tabel frekuensi dalam bentuk 

bilangan presentase. 

Untuk menghitung presentase jawaban yang diberikan responden, peneliti 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 

P =
𝑓

𝑛
x 100 

P = presentase 

F = jumlah jawaban yang diperoleh 

N= jumlah responden.13 

                                                 
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52 
13Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XV: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 13. 
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a. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua hipotesis karena data yang dianalisis 

merupakan data sampel.Kedua hipotesis tersebut adalah hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu: 

H0       :   β = 0 (tidak terdapat pengaruh x terhadap y) 

H1     :  β ≠ 0 (terdapat pengaruh x terhadap y) 

Pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan dengan menguji hipotesis penelitian 

kemudian diikuti dengan pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengujian secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (penerapan contextual teaching and learning) terhadap Y 

(efektivitas pembelajaran) dan pengaruh X2 (gaya mengajar) terhadap Y (efektivitas 

pembelajaran). Pengujian hipotesis secara parsial ini dilakukan melalui uji korelasi 

product moment dan uji regresi sederhana. 

a) Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent (positif atau 

negatif) dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent apabila nilai variabel 

independent mengalami kenaikan atau penurunan.Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio.14 Adapun rumus korelasi product moment, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                 

14Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution: Untuk Analisis 

Data dan Uji Statistik (Cet. III; Yogyakarta: Mediakom, 2009),h. 66. 
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rxy =
N ∑ XY − (∑ X) (∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment. 

N = Number of cases. 

∑ XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. 
∑ X = Jumlah seluruh skor X. 
∑ Y = Jumlah seluruh skor Y.15 

b) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear digunakan untuk mencari tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y’ = a + bX  

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan). 

X  = Variabel independen 

a   = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)16 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:17 

𝑎 =
(∑ 𝒚)(∑ 𝒙𝟐 )– (∑ 𝒙)(∑ 𝒙𝒚)

𝒏(∑ 𝒙𝟐 ) −  (∑ 𝒙)𝟐
 

𝑏 =
𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝒙𝟐 ) −  (∑ 𝑥)2
 

2) Pengujian secara Simultan 

                                                 

15Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  h. 206. 

16Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution, h. 66. 

17Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution, h. 67. 
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Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (penerapan contextual teaching and learning) secara bersama-

sama dengan X2 (gaya mengajar) terhadap Y (efektivitas pembelajaran). Pengujian 

secara simultan ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan uji regresi linear 

berganda. 

a) Korelasi Ganda 

Uji korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui nilai yang menentukan 

kuatnya hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑥1𝑥2𝑦 = √
𝑟𝑦𝑥1

2 +  𝑟𝑦𝑥2
2 − 2𝑟𝑦𝑥1

𝑟𝑦𝑥2
𝑟𝑥1𝑥2

1 −  𝑟𝑥1𝑥2
2

 

Keterangan: 

Rx1x2y  = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y. 

ryx1 =  Korelasiproduct moment antara X1 dengan Y. 

ryx2 =  Korelasiproduct moment antara X2 dengan Y. 

rx1x2 =  Korelasiproduct moment antara X1 dengan X2.
18 

b) Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mencari tingkat pengaruh dua 

variabel independen atau lebih secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun 

rumus regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: 

Y = α + β1 X2 + β2 X2 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan. 

X  = Nilai variabel independen 

α  = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

                                                 

18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 191. 
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β   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)19 

3) Uji Signifikansi 

Uji signifikansi dimaksudkan untuk memberlakukan (menggenralisasi) hasil 

analisis data sampel ke populasi.Pengujian signifikan di dilakukan melalui uji t dan 

uji f. Uji tini digunakan untuk menguji signifikansipengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilaksanakan dengan 

membandingkan thitungdengan ttabel pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan 

demikian, kriteria pengujian adalah: terima Ho dan tolak Ha, jika P > 0,05, sebaliknya 

tolak Ho dan terima Ha jika P ≤ 0,05. 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji bermakna jika Fhitung  > 

Ftabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan demikian, kriteria pengujian 

adalah : terima Ho dan tolak Ha, jika P > 0,05, sebaliknya tolak Ho dan terima Ha jika 

P ≤ 0,05.  

4) Uji Determinansi 

Uji determinansi dilakukan untuk mengetahui tingkat persentase kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen dan memprediksi sisanya yang 

ditentukan oleh faktor lain dengan rumus:  

KP = r2x 100%. 

Keterangan:  

KP = Besarnya koefisien penentu (determinan). 

  r   = Koefisien korelasi.20 

                                                 

19Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 275. 
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Koefisien determinansi diperoleh melalui kuadrat dari koefisien korelasi (r2) yang 

disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat 

dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. 

Teknik pengolahan dan analisis data yang telah dikemukakan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21, baik secara deskriptif 

maupun inferensial yang meliputi uji korelasi (product moment maupun ganda), uji 

regresi (linear sederhana maupun linear berganda), uji signifikansi, dan uji 

determinansi. 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian menunjukkan tentang apa yang ingin diperoleh dari 

penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran contextual teaching and learning 

(CTL) di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

b. Untuk mengetahui variasi  gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone 

c. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kab. Bone 

d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran contextual teaching and 

learning (CTL) terhadap efekivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone 

                                                                                                                                           

20Riduwan, Pengantar Statistika Sosial (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218. 
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e. Untuk mengetahui pengaruh variasi gaya mengajar guru terhadap evektivitas 

pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

f. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL) secara bersama-sama dengan variasi gaya mengajar 

guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten  Bone 

2. Kegunaan Penenlitian 

a. Agar menjadi bahan masukan bagi pendidik dalam proses belajar mengajar. 

b. Dengan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pelajar dan 

sekaligus menjadi ilmu yang sangat berarti bagi peneliti dan selanjutnya akan 

menjadi pengalaman dimasa yang akan datang. 

c. Akan menambah wawasan pendidik dan peserta didik tentang penggunaan 

strategi pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dalam proses 

pembelajaran. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait penerapan model contextual teaching and 

learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone yang diperoleh dari hasil observasi 

melalui instrumen checklist terhadap 7 orang guru yang menerapkan model 

pembelajaran tersebut dapat dilihat pada lampiran. Data yang diperoleh tersebut 

kemudian dianalisis secara deskriptif dengan melakukan analisis per item, 

perhitungan tendency central, dan interpretasi data. 

Item yang diobservasi terkait penerapan model contextual teaching and 

learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berjumlah 15 item. Masing-masing 

item tersebut dideskripsikan untuk mengetahui jumlah frekuensi pada setiap item 

yang diobservasi. Hasil analisis deskripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Guru Menjelaskan Kompetensi dan Pentingnya Materi Pembelajaran serta 
Manfaatnya 

 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

1 Guru menjelaskan 

kompetensi dan pentingnya 

materi pembelajaran serta 

manfaatnya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

0% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 1. 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru atau 57,1% yang sangat sering dan tidak ada guru yang tidak 

pernah maupun kadang-kadang menjelaskan kompetensi dan pentingnya materi 

pembelajaran serta manfaatnya kepada peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa 

guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sering dan bahkan sangat sering 

menjelaskan kompetensi dan pentingnya materi pembelajaran serta manfaatnya. 

Dengan menjelaskan kompetensi dan pentingnya materi pembelajaran kepada peserta 

didik, mereka akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan serius karena 

telah mengetahui manfaatnya sejak awal. 

Tabel 4.2 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik Melakukan Observasi ke Lokasi 
Sesuai Pembagian Tugas Kelompok 

 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

2 Guru mengarahkan kepada 

peserta didik melakukan 

observasi ke lokasi sesuai 

pembagian tugas kelompok 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

1 

0 

14,3% 

71,4% 

14,3% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 2. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata kebanyakan guru atau 5 orang guru (71,4%) yang kadang-kadang 

mengarahkan peserta untuk didik melakukan observasi ke lokasi sesuai pembagian 

tugas kelompok, dan sama sekali tidak ada guru yang sangat sering melakukannya. 

Hal ini menandakan bahwa kebanyakan guru (85,7%) yang kadang-kadang dan tidak 

pernah melakukannya. Dengan demikian, guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone perlu diberikan pemahaman terkait pentingnya mengarahkan peserta didik 
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dalam melakukan observasi agar nantinya dapat terarah dengan baik sehingga 

mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. 

Tabel 4.3 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik Mencatat Hal-Hal yang Mereka 
Temukan di Lokasi Sesuai dengan Observasi yang Telah Mereka Tentukan 

Sebelumnya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

3 Guru mengarahkan peserta 

didik mencatat hal-hal yang 

mereka temukan di lokasi 

sesuai dengan observasi 

yang telah mereka tentukan 

sebelumnya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

5 

0 

14,30% 

14,3% 

71,4% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 3. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

5 orang guru (71,4%) yang sering mengarahkan peserta didik untuk mencatat hal-hal 

yang ditemukan melalui observasi yang dilakukan. Namun, kenyataannya masih 

terdapat 2 orang guru (28,6%) yang kadang-kadang dan tidak pernah mengarahkan 

peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone sering mengarahkan peserta didik mencatat hal-hal yang mereka 

temukan di lokasi sesuai dengan observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. 

Tabel 4.4 Guru Memberikan Tugas Kelompok di Dalam Kelas kepada Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

4 Guru memberikan tugas 

kelompok di dalam kelas 

kepada peserta didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

3 

3 

0% 

14,3% 

42,9% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 4. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

kategori sering dan sangat sering masing-masing 3 orang guru yang memberikan 
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tugas kelompok kepada peserta didik di dalam kelas, tidak ada guru yang tidak 

pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone menyadari pentingnya pemberian tugas kelompok kepada peserta 

didiknya agar mereka dapat saling bertukar pikiran satu sama lain dalam mengerjakan 

tugasnya tersebut. 

Tabel 4.5 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik Mendiskusikan Hasil Temuan 
Mereka Sesuai dengan Kelompoknya Masing-Masing  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

5 Guru mengarahkan kepada 

peserta didik 

mendiskusikan hasil 

temuan mereka sesuai 

dengan kelompoknya 

masing-masing 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

6 

0 

0% 

14,3% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 5. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

6 orang guru (85,7%) yang sering mengarahkan peserta didiknya untuk 

mendiskusikan hasil temuannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tidak 

ada guru yang tidak pernah dan sangat sering melakukannya. Hal ini membuktikan 

bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone menunjukkan kepeduliannya 

terhadap peserta didik dengan mengarahkan mereka untuk berdiskusi dengan teman 

kelompoknya. Dengan mengarahkan peserta didik seperti itu, mereka akan merasa 

diperhatikan dan dihargai hasil temuannya yang kemudian disampaikan pada forum 

diskusi di kelas. 

 

 

. 
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Tabel 4.6 Guru Mengarahkan Peserta Didik Melaporkan Hasil Diskusi  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

6 Guru mengarahkan peserta 

didik melaporkan hasil 

diskusi 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

6 

0 

0% 

14,3% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 6. 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

hampir semuanya atau 6 orang guru (85,7%) yang sering mengarahkan peserta didik 

untuk melaporkan hasil diskusinya, hanya 1 orang guru (14,3%) yang kadang-kadang 

melakukannya, dan tidak ada guru yang tidak pernah serta sangat sering 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone peduli terhadap diskusi yang dilakukan oleh peserta didiknya dengan 

memintanya untuk melaporkan hasil diskusinya. Peserta didik tentunya akan merasa 

bahwa diskusi yang dilakukan menjadi tugas yang diapresiasi oleh gurunya. 

Tabel 4.7 Guru Mengarahkan Setiap Kelompok Menjawab Pertanyaan yang Diajukan 
oleh Kelompok yang Lain 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

7 Guru mengarahkan setiap 

kelompok menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

oleh kelompok yang lain 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

6 

1 

0% 

0% 

85,7% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 7. 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

6 orang guru (85,7%) sering mengarahkan setiap kelompok peserta didik untuk 

menjawab pernyataan yang diajukan oleh kelompok lain, tidak ada guru yang 

kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 
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Bontocani Kabupaten Bone memberikan kesempatan kepada setiap kelompok peserta 

didik untuk memberikan tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk 

pada saat diskusi. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi hidup karena 

peserta didik saling bergantian memberikan pendapatnya. 

Tabel 4.8 Guru Memberikan Tugas Individu kepada Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

8 Guru memberikan tugas 

individu kepada peserta 

didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

03% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 8. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

4 orang guru (57,1%) sering dan tidak ada guru yang kadang-kadang maupun tidak 

pernah memberikan tugas individu kepada peserta didiknya. Hal ini membuktikan 

bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone selain memberikan tugas 

kelompok, mereka juga memberikan tugas individu kepada masing-masing peserta 

didik untuk mengukur kemampuannya dalam memahami materi yang diajarkan. 

Tabel 4.9 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik untuk Menyimpulkan Pelajaran.  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

9 Guru mengarahkan kepada 

peserta didik untuk 

menyimpulkan pelajaran 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 9. 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata 4 orang guru (57,1%) yang sering mengarahkan peserta didiknya untuk 
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menyimpulkan materi setelah mengikuti pelajaran, tidak ada guru yang tidak pernah 

maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini dilakukan oleh guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone untuk melatih kemampuan berbicara peserta didik dan 

mengasah kemampuan yang peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, peserta didik akan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran agar dapat 

memberikan penjelasan dan kesimpulan yang tepat di setiap akhir pembelajaran yang 

diikuti. 

Tabel 4.10 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik untuk Menghubungkan Materi 
Pembelajaran Sesuai dengan Keadaan Nyata  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

10 Guru mengarahkan kepada 

peserta didik untuk 

menghubungkan materi 

pembelajaran sesuai dengan 

keadaan nyata 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 10. 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

hampir semua guru, yaitu 4 orang (57,1%) yang sering dan tidak ada yang tidak 

pernah mengarahkan peserta didiknya untuk menghubungkan materi pembelajaran 

dengan kenyataan. Hal ini membuktikan menjadikan peserta didik di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya sekedar memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh gurunya, tetapi juga dapat menganalisis fenomena yang terjadi di 

sekitarnya sesuai materi yang dipelajarinya. 
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Tabel 4.11 Guru Melakukan Tanya Jawab mengenai Tugas yang Harus Dikerjakan 
oleh Setiap Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

11 Guru melakukan tanya 

jawab mengenai tugas yang 

harus dikerjakan oleh setiap 

peserta didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

3 

3 

0% 

14,3% 

42,9% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 11. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

hampir semuanya atau 6 orang guru (85,7%) yang sering dan bahkan sangat sering 

melakukan tanya jawab tentang tugas yang harus dikerjakan oleh setiap peserta didik, 

dan tidak ada guru yang tidak pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa 

guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone memberikan kesempatan kepada peserta 

didiknya untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik terkait 

tugas-tugas yang diberikan. Dengan demikian, peserta didik akan mudah 

melaksanakan tugasnya jika prosedur yang akan ditempuh dapat dipahami dengan 

baik. 

Tabel 4.12 Guru Memberikan Kesempatan kepada Peserta Didik untuk Bertanya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

12 Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 12. 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata semua guru sering, bahkan sangat sering memberi kesempatan kepada 



73 

 

 

peserta didiknya untuk bertanya serta tidak ada guru yang tidak pernah 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami terkait materi yang disampaikan. Ini dilakukan oleh guru agar 

peserta didik tidak salah kiprah dengan penjelasan yang diberikan oleh guru. Dengan 

demikian, peserta didik dapat menanyakan kembali hal-hal yang belum jelas kepada 

guru yang mengajar. 

Tabel 4.13 Guru Mengarahkan kepada Peserta Didik untuk Mempraktekkan Materi 
yang Telah Dipelajarinya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

13 Guru mengarahkan kepada 

peserta didik untuk 

mempraktekkan materi 

yang telah dipelajarinya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 13. 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata tidak ada guru yang tidak pernah dan kadang-kadang mengarahkan peserta 

didiknya untuk mempraktekkan materi yang telah dipelajarinya, dan 4 orang guru 

(57,1%) yang sering melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya ingin melihat kemampuan peserta didik dari 

segi kognitifnya tetapi juga ingin melihat kemampuan psikomotorik peserta didik. 

Dengan demikian, peserta didik tidak hanya sekadar mengetahui dan memahami 

materi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga dapat mempraktekkannya. 
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Tabel 4.14 Guru Memberikan Kesempatan kepada Peserta Didik Untuk Mengikuti 
Kegiatan Kemasyarakatan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

14 Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengikuti 

kegiatan kemasyarakatan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

0 

6 

0 

14,3% 

0% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 14. 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

6 orang guru (85,7%) yang sering memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, tidak ada guru yang kadang-kadang dan 

sangat sering melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone mengajarkan kepedulian sosial kepada peserta didik melalui 

keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, nilai-nilai 

sosial peserta didik akan terbangun sehingga kepedulian mereka terhadap kegiatan 

kemasyarakatan menjadi tinggi. 

Tabel 4.15 Guru Menghubungkan Materi Pelajaran yang Akan Diberikan dengan 
Pengetahuan yang Telah Dimiliki Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

15 Guru menghubungkan 
materi pelajaran yang akan 
diberikan dengan 
pengetahuan yang telah 
dimiliki peserta didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

6 

1 

0% 

0% 

85,7% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: penerapan model CTL item no. 15. 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

6 orang guru (85,7%) yang sering menghubungkan materi pelajaran yang akan 

diajarkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik, tidak ada guru 

yang tidak pernah maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan 
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bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone mengukur kemampuan dan 

pengetahuan awal peserta didik sebelum menjelaskan lebih dalam terkait materi 

pelajaran yang akan diajarkan. Dengan demikian, peserta didik dapat memberikan 

pendapatnya meskipun belum dapat menjelaskannya secara detail karena masih 

didasarkan pada pengetahuannya dari pengalaman yang diperolehnya. 

Data yang telah dikemukakan secara deskriptif di atas memberikan gambaran 

secara rinci mengenai penerapan model contextual teaching and learning di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone. Skor dari setiap item pernyataan kemudian dijumlahkan 

dari setiap responden. Hasil rekapitulasi skor setiap responden mengenai model 

contextual teaching and learning adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Penerapan Model Contextual Teaching and 
Learning 

No. Skor Frekuensi (f) Percent (%) 

1 42 – 44 2 28,57 

2 45 – 47 2 28,57 

3 48 – 50 1 14,3 

4 51 < 2 28,57 

Jumlah 7 100 

Sumber data: Hasil Observasi (melalui check list) penerapan model contextual 
teaching and learning 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai dari data penerapan model 

contextual teaching and learning yang diperoleh di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone, hanya nilai 48-50 yang memiliki frekuensi 2 dan selebihnya masing-masing 

memiliki 2 frekuensi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya guru yang menjadi 

subjek yang diobservasi dalam penelitian ini. Selanjutnya data di atas dianalisis 
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secara deskriptif melalui pengolahan data dengan program SPSS versi 21 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Penerapan Model Contextual Teaching and Learning 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Penerapan Model 

Contextual Teaching 

and Learning 

7 12 42 54 331 47.29 4.461 

Valid N (listwise) 7       

Berdasarkan hasil perhitungan tendency central tersebut diperoleh nilai range 

12, minimum 42, maximum 54, sum 331, mean 47,29, dan standard deviation 4,461. 

Data di atas, dimasukkan ke dalam tabel frekuensi, untuk menentukan kategori 

mengenai penerapan model contextual teaching and learning. Data mengenai 

penerapan model contextual teaching and learning dibuat dalam empat kategori, 

yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. 

  Kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik indikatornya adalah 

skor total jawaban hasil observasi setiap responden terhadap pernyataan yang ada 

dalam item-item pernyataan. Skor tersebut, dibuat dalam interval yang menunjukkan 

lebar kelas setiap kategori dengan menggunakan rumus yaitu nilai tertinggi dikurangi 

nilai terendah dibagi jumlah kategori, sesuai kategori dalam instrumen penelitian. 

 Data yang diperoleh menunjukkan skor terendah adalah 42, dan skor tertinggi 

adalah 54. Dengan rumus yang telah ditentukan diperoleh jarak interval yakni: 54-

42:4 = 3. Hal ini menunjukkan bahwa lebar interval untuk setiap kategori adalah 3. 

Datanya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.18 Kategori Penerapan Model Contextual Teaching and Learning 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi Persentase 

1 42 – 44 Tidak baik 1 2 28,57% 

2 45 – 47 Kurang baik 2 2 28,57% 

3 48 – 50 Baik 3 1 14,3% 

4 51 < Sangat Baik 4 2 28,57% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: analisis skala penerapan model contextual teaching and learning 

Berdasarkan tabel kategori tersebut dapat diketahui bahwa nilai mean sebesar 

47,29 berada pada interval 45 – 47 yang menandakan bahwa penerapan model 

contextual teaching and learning berada pada kategori kurang baik, meskipun sudah 

mendekati kategori baik. Hal ini menandakan bahwa penerapan model contextual 

teaching and learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone belum bisa dikatakan 

baik meskipun angka 47,29 mendekati kategori baik. 

2. Variasi Gaya Mengajar Guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani diukur melalui indikator: 

variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota badan, 

dan pemindahan posisi. Data hasil penelitian terkait variasi gaya mengajar guru di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone yang diperoleh dari hasil observasi melalui 

instrumen checklist terhadap 7 orang guru dapat dilihat pada lampiran. Data yang 

diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan melakukan analisis 

per item, perhitungan tendency central, dan interpretasi data. 

Item yang diobservasi terkait variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone berjumlah 19 item. Masing-masing item tersebut 

dideskripsikan untuk mengetahui jumlah frekuensi pada setiap item yang diobservasi. 

Hasil analisis deskripsi tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 Guru Menggunakan Intonasi yang Jelas dalam Menjelaskan Materi agar 
Mudah Diterima oleh Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

1 Guru menggunakan 

intonasi yang jelas dalam 

menjelaskan materi agar 

mudah diterima oleh 

peserta didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

0% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 1. 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sangat sering menggunakan intonasi yang jelas 

dalam menjelaskan materi agar mudah diterima oleh peserta didik, dan tidak ada yang 

tidak pernah maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa 

guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berupaya untuk membuat peserta didik 

memahami materi yang disampaikan dengan mengatur intonasi yang jelas. 

Kemampuan peserta didik memahami materi sangat bergantung dari kemampuan 

guru dalam menyampaikan materi dengan jelas.  

Tabel 4.20 Guru Menggunakan Variasi Suara dalam Penyampaian Materi  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

2 Guru menggunakan variasi 

suara dalam penyampaian 

materi 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 2. 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

4 orang guru (57,1%) yang sering menggunakan variasi suara dalam penyampaian 

materi, tidak ada guru yang tidak pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa 

guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone menyampaikan materi pembelajaran 
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dengan variasi suara yang disesuaikan dengan situasi peserta didik dan kondisi kelas. 

Variasi suara tersebut sebagai variasi gaya mengajar guru dapat menentukan tingkat 

kemampuan peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan. 

Tabel 4.21 Bahasa yang Digunakan Guru Jelas dan Mudah Dimengerti Peserta Didik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

3 Bahasa yang digunakan 

guru jelas dan mudah 

dimengerti peserta didik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

0% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 
Sumber data: hasil pengolahan angket no. 3. 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru atau 57,1% yang sangat sering menggunakan bahasa jelas dan 

mudah dimengerti peserta didik, tidak ada guru yang tidak pernah maupun kadang-

kadang menggunakannya. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar guru di SMPN 

5 Bontocani Kabupaten Bone sering dan bahkan sangat sering menggunakan bahasa 

yang jelas dan mudah dimengerti peserta didik. 

Tabel 4.22 Guru Menggarisbawahi atau Melingkari atau Menebalkan Istilah yang 
Dianggap Penting  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

4 Guru menggarisbawahi 

atau melingkari atau 

menebalkan istilah yang 

dianggap penting 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 4. 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 0rang guru (57,1%) yang sering menggarisbawahi atau melingkari atau 

menebalkan istilah yang dianggap penting, tidak ada guru yang tidak pernah 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 
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Bone memberikan penekanan yang jelas kepada peserta didik agar dapat memahami 

istilah-istilah penting dengan cara menggarisbawahi, melingkari, atau menebalkan. Di 

antara ketiga cara tersebut, melingkari istilah penting paling sering dilakukan oleh 

guru kemudian menjelaskannya secara jelas. 

Tabel 4.23 Guru Menggunakan Bahasa Lisan dan Isyarat (Menunjuk ke Papan Tulis 
untuk Menunjukkan Hal-Hal Penting yang Ada Pada Materi yang Diajarkan)  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

5 
Guru selalu menggunakan 
bahasa lisan (“dengar baik-
baik”, coba perhatikan 
kalimat ini”) dan isyarat 
(menunjuk ke papan tulis 
untuk menunjukkan hal-hal 
penting yang ada pada 
materi yang diajarkan) 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

5 

2 

0% 

0% 

71,4% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 5. 

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 5 orang guru (71,4%) yang sering menggunakan bahasa lisan dan bahasa 

isyarat sebagai penekanan tentang hal-hal penting yang diajarkan, tidak ada guru 

yang tidak pernah maupun kadang-kadang menggunakannya. Hal ini membuktikan 

bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya sekadar 

menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi juga berupaya untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didiknya melalui bahasa lisan dan bahasa isyarat. 
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Tabel 4.24 Guru Melakukan Pengulangan terhadap Suatu Ungkapan yang Dianggap 
Penting  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

6 Guru selalu melakukan 

pengulangan terhadap suatu 

ungkapan yang dianggap 

penting 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 6. 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sering melakukan pengulangan terhadap suatu 

ungkapan yang dianggap penting, tidak ada guru yang tidak pernah maupun kadang-

kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone memberikan pertanda bahwa yang dijelaskan itu adalah hal-hal 

penting karena selalu diulang-ulang. Salah satu cara guru dalam menunjukkan 

indikator bahwa yang disampaikan itu adalah hal-hal penting adalah dengan cara 

mengulang-ulangnya. Mengulang-ulang penjelasan juga akan memudahkan peserta 

didik dalam memahaminya, terutama jika peserta didik menulisnya. 

Tabel 4.25 Guru Memberikan Penekanan Berupa Penjelasan Ulang dan Tanya Jawab 
pada Materi  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

7 Guru melakukan penekanan 

berupa penjelasan ulang 

dan tanya jawab pada 

materi 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 7. 

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sering memberikan penekanan berupa penjelasan 
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ulang dan tanya jawab pada materi yang disampaikan, tidak ada guru yang tidak 

pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone berusaha membuat peserta didik paham dengan penjelasan yang 

diberikan saat mengajar melalui penjelasan ulang jika ada peserta didik yang 

bertanya. 

Tabel 4.26 Guru Memberi Waktu kepada Peserta Didik untuk Mencatat Materi yang 
Telah Disampaikan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

8 Guru memberi waktu 

kepada peserta didik untuk 

mencatat materi yang telah 

disampaikan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 8. 

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sering memberi waktu kepada peserta didik untuk 

mencatat materi yang telah disampaikan, tidak ada satu pun guru yang tidak pernah 

maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya menginstruksikan kepada peserta didik untuk 

menyimak materi yang disampaikan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk 

menulis poin-poin penting dari penjelasan yang disampaikan. Dengan demikian, 

peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menulisnya agar dapat lebih 

memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. 
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Tabel 4.27 Guru Memberikan Waktu Sejenak kepada Siswa untuk Rileks Ketika 
Akan Memasuki Sub-Sub Berikutnya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

9 Guru memberikan waktu 

sejenak kepada siswa untuk 

rileks ketika akan 

memasuki sub-sub 

berikutnya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 9. 

Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

4 orang guru (57,1%) yang sering memberikan waktu sejenak kepada peserta didik 

untuk rileks ketika akan memasuki sub-sub berikutnya, tidak ada guru yang tidak 

pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone tidak langsung memasuki materi selanjutnya jika materi sebelumnya 

telah selesai, tetapi memberikan penjelasan-penjelasan terlebih dahulu kepada peserta 

didik sebelum masuk pada pembahasan berikutnya. 

Tabel 4.28 Guru Memberikan Jeda Waktu untuk Menentukan Kelompok Diskusi  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

10 Guru memberikan jeda 

waktu untuk menentukan 

kelompok diskusi 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

6 

0 

0% 

14,3% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 
Sumber data: checklist variasi gaya mengajar guru item no. 10. 

Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 6 orang guru (85,7%) yang sering memberikan jeda waktu dalam 

menentukan kelompok diskusi, namun tidak ada guru yang sangat sering 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone tidak langsung menentukan kelompok peserta didik yang akan berdiskusi, tetapi 

memberi jeda untuk melihat keseimbangan kelompok yang nantinya akan berdiskusi. 
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Dengan demikian, kelompok diskusi yang terbentuk akan seimbang dengan 

kelompok lainnya. 

Tabel 4.29 Guru Memberikan Pandangan yang Hangat kepada Peserta Didik yang 
Mencoba Menjawab yang Diberikan oleh Guru  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

11 Guru memberikan 

pandangan yang hangat 

kepada peserta didik yang 

mencoba menjawab yang 

diberikan oleh guru 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

6 

1 

0% 

0% 

85,7% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 11. 

Berdasarkan tabel 4.29 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata 6 orang guru (85,7%) yang memberikan pandangan yang hangat kepada 

peserta didik yang mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, tidak 

ada guru yang tidak pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone menghargai setiap pendapat yang disampaikan 

oleh peserta didik, kemudian memberikan penjelasan lanjutan agar peserta didik tidak 

merasa mengambang dalam memahami materi yang sedang dipelajari. 

 

 

Tabel 4.30 Guru Memandang Seluruh Peserta Didik yang Ada di Kelas Saat 
Memberikan Penjelasan Materi  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

12 Guru memandang seluruh 

peserta didik yang ada di 

kelas saat memberikan 

penjelasan materi 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

5 

2 

0% 

0% 

71,4% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 12. 
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Berdasarkan tabel 4.30 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

5 orang guru (71,4%) yang sering memandang seluruh peserta didik yang ada di kelas 

saat memberikan penjelasan materi, tidak ada guru yang tidak pernah maupun 

kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya sekadar menyampaikan materi tanpa 

memerhatikan peserta didiknya. Secara tidak langsung, memandang peserta didik saat 

menjelaskan menjadi salah satu cara untuk mengawasi peserta didik yang tidak fokus 

pada materi yang dijelaskan. 

Tabel 4.31 Guru Segera Memandang Peserta Didik yang Gaduh Ketika Kegiatan 
Belajar Mengajar Berlangsung  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

13 Guru segera memandang 

peserta didik yang gaduh 

ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

5 

2 

0% 

0% 

71,4% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 13. 

Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

5 orang guru (71,4%) yang sering memandang peserta didik yang membuat 

kegaduhan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tidak ada guru yang tidak 

pernah maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone mengawasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar serta dapat menjadikan pembelajaran 

yang kondusif dengan peserta didik yang disiplin dan taat aturan. 
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Tabel 4.32 Guru Selalu Tersenyum Bila Peserta Didik Dapat Mengerjakan Tugas 
yang Diberikan dengan Baik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

14 Guru selalu tersenyum bila 

peserta didik dapat 

mengerjakan tugas yang 

diberikan dengan baik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 14. 

Berdasarkan tabel 4.32 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sering tersenyum bila peserta didik dapat 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, tidak ada guru yang tidak pernah 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone guru memberikan penghargaan secara tidak tertulis kepada peserta didik yang 

telah mengerjakan tugasnya. Dengan demikian, peserta didik merasa bahwa tugas 

yang diberikan oleh gurunya dapat dihargai sehingga lebih termotivasi lagi untuk 

terus belajar. 

Tabel 4.33 Guru Tidak Hanya Berbicara Saja, tetapi dengan Mengkombinasikan 
Gerak Tangan, Kaki, maupun Kepala Sebagai Alat Peraga dalam Memperjelas 

Maksud dari Materi yang Disampaikan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

15 
Guru tidak hanya berbicara 
saja, tetapi dengan 
mengkombinasikan gerak 
tangan, kaki, maupun kepala 
sebagai alat peraga dalam 
memperjelas maksud dari 
materi yang disampaikan 

Tidak pernah 

Kadang-

kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

5 

2 

0% 

0% 

71,4% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 
Sumber data: hasil pengolahan angket no. 15. 

Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

5 orang guru (71,4%) yang terlihat mengkombinasikan gerak tangan, kaki, maupun 

kepala dengan penjelasan yang disampaikan kepada peserta didik, tidak ada guru 
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yang tidak pernah maupun kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan 

bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya berbicara saja, tetapi 

lebih memperjelas dengan mengkombinasikannya dengan gerak tubuh. Peserta didik 

akan lebih memahami jika dibarengi dengan gerak tubuh yang menunjukkan 

kejelasan materi yang disampaikan oleh guru. 

Tabel 4.34 Guru Mengetukkan Tangan ke Papan Tulis atau Meja ketika Didapati 
Peserta Didik Asyik Sendiri  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

16 Guru mengetukkan tangan 

ke papan tulis atau meja 

ketika didapati peserta 

didik asyik sendiri 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

4 

2 

1 

0% 

57,1% 

28,6% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 16. 

Berdasarkan tabel 4.34 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

ternyata 4 orang guru (57,1%) yang kadang-kadang mengetukkan tangannya ke papan 

tulis atau meja ketika peserta didik tidak memerhatikan pelajaran, tetapi tidak sampai 

pada tahap tidak pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone kurang memerhatikan peserta didiknya saat proses 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru harus lebih menguasai situasi kelas 

demi kelancaran proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 
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Tabel 4.35 Guru Tidak Hanya Duduk di Kursi dan Membacakan Materi Saja, Tetapi 
Terkadang Guru Berdiri  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

17 Guru tidak hanya duduk di 

kursi dan membacakan 

materi saja, tetapi 

terkadang guru berdiri 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 17. 

Berdasarkan tabel 4.35 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terlihat bahwa 4 orang guru (57,1%) yang sering berdiri untuk membacakan atau 

menjelaskan materi yang diajarkan, tidak ada guru yang tidak pernah maupun 

kadang-kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone tidak hanya duduk di kursi dan membacakan materi saja, 

tetapi guru juga berdiri. Hal tersebut menandakan bahwa guru mampu menguasai 

situasi kelas tanpa grogi berdiri di depan peserta didik. 

Tabel 4.36 Guru Berjalan-Jalan Mengelilingi Peserta Didik Baik Saat Menjelaskan 
maupun Saat Siswa Mencatat  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

18 Guru berjalan-jalan 

mengelilingi peserta didik 

baik saat menjelaskan 

maupun saat siswa 

mencatat 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

3 

3 

0% 

14,3% 

42,9% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 18. 

Berdasarkan tabel 4.36 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

hampir semua guru (85,7%) yang sering dan sangat sering mengelilingi kelas pada 

saat menjelaskan atau saat siswa mencatat materi pelajaran. Hal ini membuktikan 

bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone mengawasi peserta didik agar 
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proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta mengawasi kesungguhan 

peserta didik dalam mencatat materi pembelajaran. 

Tabel 4.37 Guru Melakukan Gerakan Tiba-Tiba jika Kedapatan Ada Peserta Didik 
yang Gaduh atau Tidak Memperhatikan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

19 Guru melakukan gerakan 

tiba-tiba jika kedapatan ada 

peserta didik yang gaduh 

atau tidak memperhatikan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

3 

3 

1 

0% 

42,9% 

42,9% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil pengolahan angket no. 19. 

Berdasarkan tabel 4.37 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

hanya sebagian guru (57,1%) yang sering dna sangat sering melakukan gerakan tiba-

tiba jika terdapat peserta didik yang gaduh atau tidak memerhatikan pembelajaran, 

dan terdapat 3 (42,9%) guru yang kadang-kadang melakukannya, tidak ada satu pun 

guru yang tidak pernah melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak guru di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sering melakukan gerakan tiba-tiba jika 

kedapatan ada peserta didik yang gaduh atau tidak memperhatikan. 

Data yang telah dikemukakan secara deskriptif di atas memberikan gambaran 

secara rinci mengenai variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten 

Bone. Skor dari setiap item pernyataan kemudian dijumlahkan dari setiap responden. 

Hasil rekapitulasi skor setiap responden mengenai variasi gaya mengajar guru adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.38 Distribusi Frekuensi Variasi gaya mengajar Guru di SMPN 5 
Bontocani 

No. Skor Frekuensi (f) Percent (%) 

1 52 – 56 2 28,57 

2 57 – 61 2 28,57 

3 62 – 66 1 14,3 

4 67 < 2 28,57 

Jumlah 7 100 

Sumber data: Hasil Observasi (melalui check list) variasi gaya mengajar guru di 
SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai dari data variasi gaya 

mengajar guru yang diperoleh di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone, hanya nilai 

62-66 yang memiliki 1 frekuensi dan selebihnya memiliki 2 frekuensi. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya guru yang menjadi subjek yang diobservasi dalam 

penelitian ini. Selanjutnya data di atas dianalisis secara deskriptif melalui pengolahan 

data dengan program SPSS versi 21 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.39 Descriptive Statistics Variasi gaya mengajar Guru 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Variasi gaya 

mengajar Guru 

7 21 52 73 428 61.14 7.819 

Valid N 

(listwise) 

7       

Berdasarkan hasil perhitungan tendency central tersebut diperoleh nilai range 

21, minimum 52, maximum 73, sum 428, mean 61,14, dan standard deviation 7,819. 

Data di atas, dimasukkan ke dalam tabel frekuensi, untuk menentukan kategori 

mengenai variasi variasi gaya mengajar guru. Data mengenai variasi gaya mengajar 

guru dibuat dalam empat kategori, yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak 

baik. 
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  Kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik indikatornya adalah 

skor total jawaban hasil observasi setiap responden terhadap pernyataan yang ada 

dalam item-item pernyataan. Skor tersebut, dibuat dalam interval yang menunjukkan 

lebar kelas setiap kategori dengan menggunakan rumus yaitu nilai tertinggi dikurangi 

nilai terendah dibagi jumlah kategori, sesuai kategori dalam instrumen penelitian. 

 Data yang diperoleh menunjukkan skor terendah adalah 52, dan skor tertinggi 

adalah 73. Dengan rumus yang telah ditentukan diperoleh jarak interval yakni: 52-

73:4 = 5,25 (dibulatkan menjadi 5). Hal ini menunjukkan bahwa lebar interval untuk 

setiap kategori adalah 5. Datanya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.40 Kategori Variasi gaya mengajar Guru 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi Persentase 

1 52 – 56 Tidak baik 1 2 28,57% 

2 57 – 61 Kurang baik 2 2 28,57% 

3 62 – 66 Baik 3 1 14,3% 

4 67 < Sangat Baik 4 2 28,57% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: hasil analisis skala variasi gaya mengajar guru 

Berdasarkan tabel kategori tersebut dapat diketahui bahwa nilai mean sebesar 

61,14 berada pada interval 57 – 61 yang menandakan bahwa variasi gaya mengajar 

guru berada pada kategori kurang baik. Hal ini menandakan bahwa variasi gaya 

mengajar interaksional guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone belum bisa 

dikatakan baik meskipun angka 61,14 mendekati kategori baik. 
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3. Efektivitas Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone yang diperoleh dari hasil observasi melalui instrumen checklist 

dapat dilihat pada lampiran. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara 

deskriptif dengan melakukan analisis per item, perhitungan tendency central, dan 

interpretasi data. 

Item yang diobservasi terkait efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone berjumlah 15 item. Masing-masing item tersebut dideskripsikan 

untuk mengetahui jumlah frekuensi pada setiap item yang diobservasi. Hasil analisis 

deskripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.41 Peserta Didik Memerhatikan Penjelasan Pendidik Saat Menjelaskan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

1 Peserta didik memerhatikan 

penjelasan pendidik saat 

menjelaskan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

0% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 1. 

Berdasarkan tabel 4.41 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 4 orang guru (57,1%) yang menyatakan bahwa peserta didik 

sangat sering memerhatikan penjelasan guru saat menjelaskan, tidak ada peserta didik 

yang tidak pernah maupun kadang-kadang memerhatikannya. Dengan demikian, hal 

tersebut menunjukkan bahwa peserta didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

sering dan bahkan sangat sering memerhatikan penjelasan guru saat menjelaskan. Hal 

ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada saat guru mengajar. 
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Tabel 4.42 Peserta Didik Memberikan Jawaban apabila Ditanya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

2 Peserta didik memberikan 

jawaban apabila ditanya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

0 

5 

1 

14,3% 

0% 

71,4% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 2. 

Berdasarkan tabel 4.42 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang beri 

daftar checklist, ternyata ada 5 orang guru (71,4%) yang menyatakan bahwa peserta 

didik sering memberikan jawaban ketika diberi pertanyaan, tetapi pada dasarnya 

hampir semua guru menyatakan sering dan bahkan sangat sering dan tidak ada yang 

kadang-kadang. Hal tersebut membuktikan bahwa peserta didik di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone sering memberikan jawaban apabila ditanya. Hal ini juga 

sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Tabel 4.43 Peserta Didik Mengerjakan Tugas yang Diberikan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

3 Peserta didik mengerjakan 

tugas yang diberikan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

5 

0 

14,3% 

14,3% 

71,4% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 3. 

Berdasarkan tabel 4.43 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, ternyata hanya 5 orang guru (71,4%) yang menyatakan bahwa 

peserta didik sering mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, dan tidak 

ada guru yang menyatakan sangat sering. Hal tersebut membuktikan bahwa hanya 
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sebagian peserta didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sering mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini juga terlihat ketika melakukan observasi 

terhadap tugas-tugas yang dikumpul oleh peserta didik. 

Tabel 4.44 Peserta Didik Menanyakan kepada Guru tentang Pelajaran yang Tidak 
Dipahami 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

4 Peserta didik menanyakan 

kepada guru tentang 

pelajaran yang tidak 

dipahami 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

3 

3 

0% 

14,3% 

42,9% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 4. 

Berdasarkan tabel 4.44 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, tidak ada guru yang menyatakan bahwa peserta didik tidak pernah 

menanyakan kepada guru materi yang belum dipahami, dan 3 orang guru (42,9%) 

yang menyatakan sering dan sangat sering. Hal ini membuktikan bahwa peserta didik 

di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sering dan bahkan sangat sering menanyakan 

kepada guru tentang pelajaran yang tidak dipahami. Hal ini juga sesuai dengan 

pengamatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Tabel 4.45 Peserta Didik Mencatat Poin-Poin Penting ketika Guru Menjelaskan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

5 Peserta didik mencatat 

poin-poin penting ketika 

guru menjelaskan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

6 

0 

0% 

14,3% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 5. 

Berdasarkan tabel 4.45 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 6 orang guru (85,7%) yang menyatakan bahwa peserta didik 
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sering mencatat poin-poin penting ketika guru menjelaskan, tidak ada guru yang 

menyatakan tidak pernah dan sangat sering. Hal tersebut membuktikan bahwa peserta 

didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sering mencatat poin-poin penting 

ketika guru menjelaskan. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung. 

Tabel 4.46 Peserta Didik Berlatih Menyelesaikan Soal Uraian yang Diberikan Guru  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

6 Peserta didik berlatih 

menyelesaikan soal uraian 

yang diberikan guru 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

6 

0 

0% 

14,3% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 6. 

Berdasarkan tabel 4.46 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 6 orang guru atau 85,7% yang menyatakan bahwa peserta 

didik sering berlatih menyelesaikan soal uraian yang diberikan guru dan sama sekali 

tidak ada yang menyatakan tidak pernah. Hal ini membuktikan bahwa peserta didik di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berupaya menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh gurunya dengan berlatih secara rutin sehingga memudahkan mereka 

dalam menyelesaikannya. Hal ini juga didukung dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan terhadap peserta didik. 
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Tabel 4.47 Peserta Didik Menyelesaikan Tugas Rumah secara Perorangan  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

7 Peserta didik 

menyelesaikan tugas rumah 

secara perorangan 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

6 

1 

0% 

0% 

85,7% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 7. 

Berdasarkan tabel 4.47 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 6 orang guru (85,7%) yang menyatakan bahwa peserta didik 

sering menyelesaikan tugas rumah secara individu, tidak ada satu pun guru yang 

menyatakan tidak pernah maupun kadang-kadang. Hal tersebut membuktikan bahwa 

peserta didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone benar-benar menyelesaikan 

tugasnya secara mandiri tanpa bekerja sama dengan temannya jika tugas yang 

diberikan bersifat individual. 

Tabel 4.48 Peserta Didik Hadir di Dalam Kelas Tepat Waktu  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

8 Peserta didik hadir di dalam 

kelas tepat waktu 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

4 

0% 

03% 

42,9% 

57,1% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 8. 

Berdasarkan tabel 4.48 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 4 orang guru atau 57,1% yang menyatakan bahwa peserta 

didik sangat sering hadir di dalam kelas tepat waktu dan tidak ada guru yang 

menyatakan tidak pernah maupun kadang-kadang. Hal tersebut membuktikan bahwa 

peserta didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone disiplin dalam mengikuti 
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pembelajaran. Hal ini juga sesuai hasil observasi yang dilakukan terhadap peserta 

didik pada awal jam pelajaran. 

Tabel 4.49 Peserta Didik Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas   

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

9 Peserta didik mengikuti 

pembelajaran di dalam 

kelas 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 
Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 9. 

Berdasarkan tabel 4.49 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 4 orang guru atau 57,1% yang menyatakan bahwa peserta 

didik sering mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan tidak ada satu pun guru yang 

menyatakan tidak pernah maupun kadang-kadang. Hal tersebut membuktikan bahwa 

peserta didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone tekun dan rajin dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. Hal ini juga dibuktikan melalui hasil observasi yang dilakukan 

di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. 

Tabel 4.50 Peserta didik Menyelesaikan Tugas di Luar Jam Pelajaran 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

10 Peserta didik 

menyelesaikan tugas di luar 

jam pelajaran 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

4 

2 

0% 

14,3% 

57,1% 

28,6% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 10. 

Berdasarkan tabel 4.50 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diberi 

daftar checklist, terdapat 4 orang guru (57,1%) menyatakan bahwa peserta didik 

sering menyelesaikan tugas di luar jam pelajaran dan tidak ada satu pun guru yang 



98 

 

 

menyatakan tidak pernah. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar peserta 

didik di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone tidak mengerjakan tugasnya ketika 

pembelajaran berlangsung, tetapi mengerjakannya di luar jam pelajaran. Hal ini juga 

didukung oleh hasil observasi yang dilakukan terhadap peserta didik saat 

mengerjakan tugas di luar jam pelajaran. 

Tabel 4.51 Guru Menggunakan Waktu untuk Menjelaskan Materi Pembelajaran 
 

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

11 Guru menggunakan waktu 

unt`uk menjelaskan materi 

pembelajaran 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

1 

3 

3 

0% 

14,3% 

42,9% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist variasi gaya mengajar guru item no. 11. 

Berdasarkan tabel 4.51 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terlihat bahwa tidak ada satupun guru yang tidak pernah menggunakan waktunya 

dengan efektif untuk menjelaskan materi pembelajaran, kebanyakan menyatakan 

sering dan bahkan sangat sering. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone melalukan manajemen waktu yang baik agar dapat 

menjelaskan materi secara runtut, jelas, dan lengkap. 

Tabel 4.52 Guru Memberikan Kesempatan Kepada Peserta Didik untuk Bertanya  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

12 Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 12. 
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Berdasarkan tabel 4.52 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

semua guru terlihat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya. 

Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone sebagai 

pendidik tidak hanya sekadar menyampaikan materi lalu tidak memperdulikan paham 

atau tidaknya peserta didik, tetapi peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahaminya. 

Tabel 4.53 Guru Membuat Perangkat Perencanaan Pembelajaran  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

13 Guru membuat perangkat 

perencanaan pembelajaran 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

4 

3 

0% 

0% 

57,1% 

42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 13. 

Berdasarkan tabel 4.53 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terdapat 4 orang guru (57,1%) yang sering membuat perangkat perencanaan 

pembelajaran dan tidak ada satu pun guru yang tidak pernah maupun kadang-kadang. 

Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

Ini menandakan bahwa guru memahami tentang pentingnya perencanaan 

pembelajaran sebelum melaksanakannya di kelas. 
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Tabel 4.54 Guru Melaksanakan Pembelajaran secara Sistematis dan Sistemik  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

14 Guru melaksanakan 

pembelajaran secara 

sistematis dan sistemik 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

1 

0 

6 

0 

14,3% 

0% 

85,7% 

0% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 14. 

Berdasarkan tabel 4.54 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terlihat bahwa 6 orang guru (85,7%) yang sering melaksanakan pembelajaran secara 

sistematis dan sistemik, namun masih terdapat 1 orang guru yang tidak pernah 

melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat guru di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone yang belum melaksanakan pembelajaran secara 

sistematis. Hal itu disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diberikan kepada 

guru-guru terkait pelaksanaan pembelajaran yang baik dan sistematis. 

Tabel 4.55 Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi pada Hasil  

No Pernyataan Alternatif Nilai Frekuensi Persentase 

15 Pelaksanaan pembelajaran 

berorientasi pada hasil 

 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Sering 

Sangat sering 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

6 

1 

0% 

0% 

85,7% 

14,3% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: checklist efektivitas pembelajaran item no. 15. 

Berdasarkan tabel 4.55 dapat diketahui bahwa dari 7 orang guru yang diamati, 

terlihat bahwa 6 orang guru (85,7%) yang sering melaksanakan pembelajaran dengan 

berorientasi pada hasil, dan sama sekali tidak ada guru yang tidak pernah dan kadang-

kadang melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone sangat berambisi untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. 
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Oleh karena itu, mereka melaksanakan pembelajaran dengan bersungguh-sungguh 

karena menginginkan hasil yang optimal. 

Data yang telah dikemukakan secara deskriptif di atas memberikan gambaran 

secara rinci mengenai proses pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

Skor dari setiap item pernyataan kemudian dijumlahkan dari setiap responden. Hasil 

rekapitulasi skor setiap responden mengenai proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.56 Distribusi Frekuensi Proses Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 
Kabupaten Bone 

No. Skor Frekuensi (f) Percent (%) 

1 43 – 45 3 42,9 

2 46 – 48 1 14,3 

3 49 – 51 0 0 

4 52 < 3 42,9 

Jumlah 7 100 

Sumber data: Hasil Observasi (melalui check list) proses pembelajaran  

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai dari data efektivitas 

pembelajaran yang diperoleh di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone, hanya nilai 49-

51 yang tidak memiliki frekuensi, 46-48 memiliki satu frekuensi, dan selebihnya 

memiliki 3 frekuensi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya guru yang menjadi 

subjek yang diobservasi dalam penelitian ini. Selanjutnya data di atas dianalisis 

secara deskriptif melalui pengolahan data dengan program SPSS versi 21 adalah 

sebagai berikut: 

 

 



102 

 

 

 

Tabel 4.57 Descriptive Statistics Efektivitas Pembelajaran 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Efektivitas 
Pembelajaran 

7 13 43 56 343 49.00 5.831 

Valid N 
(listwise) 

7       

Berdasarkan hasil perhitungan tendency central tersebut diperoleh nilai range 

13, minimum 43, maximum 56, sum 343, mean 49, dan standard deviation 5,831. 

Data mengenai proses pembelajaran dibuat dalam empat kategori, yakni sangat baik, 

baik, kurang baik, dan tidak baik. 

  Kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik indikatornya adalah 

skor total jawaban hasil observasi setiap responden terhadap pernyataan yang ada 

dalam item-item pernyataan. Skor tersebut, dibuat dalam interval yang menunjukkan 

lebar kelas setiap kategori dengan menggunakan rumus yaitu nilai tertinggi dikurangi 

nilai terendah dibagi jumlah kategori, sesuai kategori dalam instrumen penelitian. 

 Data yang diperoleh menunjukkan skor terendah adalah 42, dan skor tertinggi 

adalah 54. Dengan rumus yang telah ditentukan diperoleh jarak interval yakni: 56-

43:4 = 3,25 (dibulatkan menjadi 3). Hal ini menunjukkan bahwa lebar interval untuk 

setiap kategori adalah 3. Datanya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.58 Kategori Proses Pembelajaran 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi Persentase 

1 43 – 45 Tidak efektif 1 3 42,9% 

2 46 – 48 Kurang efektif 2 1 14,3% 

3 49 – 51 Efektif 3 0 0% 

4 52 < Sangat efektif 4 3 42,9% 

Jumlah 7 100% 

Sumber data: analisis skala proses pembelajaran 



103 

 

 

Berdasarkan tabel kategori tersebut dapat diketahui bahwa nilai mean sebesar 

49 berada pada interval 49 – 51 yang menandakan bahwa proses pembelajaran berada 

pada kategori efektif. Hal ini menandakan bahwa proses pembelajaran di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone dapat dikatakan efektif. Hal ini juga ditandai oleh 

kesungguhan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara sungguh-

sungguh hingga mencapai pembelajaran yang efektif. 

4. Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap 

Efektivitas Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Pengujian pengaruh penerapan model contextual teaching and Learning 

terhadap efektivitas pembelajaran dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi 

linear sederhana. Hasil analisis korelasi product moment melalui SPSS Versi 21 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.59 Output Pengujian Korelasi antara Penerapan Model Contextual Teaching 
and Learning dengan Efektivitas Pembelajaran 

Correlations 

 Model Contextual 
Teaching and Learning 

Efektivitas 
Pembelajaran 

Model Contextual 
Teaching and 
Learning 

Pearson Correlation 1 .942** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 7 7 

Efektivitas 
Pembelajaran 

Pearson Correlation .942** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 7 7 

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

Hasil pengujian korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Pearson 

Correlation sebesar 0,942 dengan nilai Sig. 0,002. Nilai Pearson Correlation sebesar 

0,942 menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan model contextual 

teaching and learning dengan efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone. Adapun hasil analisis regresi linear sederhana melalui SPSS Versi 

21 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.60 Output Pengujian Regresi Linear Sederhana Penerapan Model Contextual 

Teaching and Learning terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -9.202 9.328  -.986 .369 

Model Contextual Teaching 

and Learning 

1.231 .197 .942 6.263 .002 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran 

Output analisis regresi pada tabel coefficients tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Constant (a) sebesar -9.202 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 1,231 dengan 

nilai thitung 6,263 dan nilai Sig. 0,002. Dengan demikian persamaan regresinya Y = -

9,202 + 1,231X1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika nilai penerapan model 

contextual teaching and learning (X1) naik satu satuan, efektivitas pembelajaran (Y) 

dapat diprediksikan meningkat sebesar 1,231 pada konstanta -9,202. Arah pengaruh 

penerapan model contextual teaching and learning terhadap efektivitas pembelajaran 

lebih jelas dapat dilihat pada diagram pencar yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Scatter Diagram Persamaan Regresi Penerapan Model Contextual 

Teaching and Learning terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Diagram tersebut menunjukkan bahwa dengan persamaan regresi Y = -9202 + 

1,231, pengaruh penerapan model contextual teaching and learning merupakan 

pengaruh positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan peningkatan nilai 

pada variabel model contextual teaching and learning yang diikuti dengan 

peningkatan nilai pada variabel efektivitas pembelajaran. Besarnya pengaruh atau 

kontribusi penerapan model contextual teaching and learning terhadap efektivitas 

pembelajaran dapat dilihat pada hasil uji determinasi yang dianalisis melalui bantuan 

SPSS versi 21 pada tabel berikut: 

Tabel 4.61 Output Pengujian Determinasi Efektivitas Pembelajaran atas Penerapan 
Model Contextual Teaching and Learning 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .942a .887 .864 2.148 

a. Predictors: (Constant), Model Contextual Teaching and Learning 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebagai 

hasil koefisien determinasi sebesar 0,864. Dengan demikian, besarnya pengaruh 

y = 1.231x - 9.202

R² = 0.887
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penerapan model contextual teaching and learning terhadap efektivitas pembelajaran 

adalah 86,4% dan 13,6% ditentukan oleh faktor lain. 

5. Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru terhadap Efektivitas 

Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Pengujian pengaruh variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas 

pembelajaran dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Hasil 

analisis korelasi product moment melalui SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.62 Output Pengujian Korelasi antara Variasi gaya mengajar Guru dengan 

Efektivitas Pembelajaran 

Correlations 

 Variasi gaya 
mengajar Guru 

Efektivitas 
Pembelajaran 

Variasi gaya mengajar 
Guru 

Pearson Correlation 1 .947** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 7 7 

Efektivitas Pembelajaran 

Pearson Correlation .947** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 7 7 

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

Hasil pengujian korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Pearson 

Correlation sebesar 0,947 dengan nilai Sig. 0,001. Nilai Pearson Correlation sebesar 

0,947 menunjukkan adanya hubungan positif antara variasi gaya mengajar guru 

dengan efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. Adapun 

hasil analisis regresi linear sederhana melalui SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.63 Output Pengujian Regresi Linear Sederhana Variasi gaya mengajar Guru 

terhadap Efektivitas Pembelajaran 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.833 6.611  .882 .418 

Variasi gaya 
mengajar Guru 

.706 .107 .947 6.575 .001 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran 

Output analisis regresi pada tabel coefficients tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Constant (a) sebesar 5,833 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,706 dengan 

nilai thitung 6,575 dan nilai Sig. 0,001. Dengan demikian persamaan regresinya Y = 

5,833 + 0,706X2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika nilai variasi gaya 

mengajar guru (X2) naik satu satuan, efektivitas pembelajaran (Y) dapat diprediksikan 

meningkat sebesar 0,706 pada konstanta 5,833. Arah pengaruh variasi gaya mengajar 

guru terhadap efektivitas pembelajaran lebih jelas dapat dilihat pada diagram pencar 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Scatter Diagram Persamaan Regresi Variasi gaya mengajar Guru 

terhadap Efektivitas Pembelajaran 

y = 0.706x + 5.833

R² = 0.896
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa dengan persamaan regresi Y = 5,833 + 

0,706, pengaruh variasi gaya mengajar guru merupakan pengaruh positif karena 

mengikuti garis lurus yang ditandai dengan peningkatan nilai pada variabel variasi 

gaya mengajar guru yang diikuti dengan peningkatan nilai pada variabel efektivitas 

pembelajaran. Besarnya pengaruh atau kontribusi variasi gaya mengajar guru 

terhadap efektivitas pembelajaran dapat dilihat pada hasil uji determinasi yang 

dianalisis melalui bantuan SPSS versi 21 pada tabel berikut: 

Tabel 4.64 Output Pengujian Determinasi Efektivitas Pembelajaran atas Variasi gaya 
mengajar Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .947a .896 .876 2.057 

a. Predictors: (Constant), Variasi gaya mengajar Guru 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebagai 

hasil koefisien determinasi sebesar 0,876. Dengan demikian, besarnya pengaruh 

variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran adalah 87,6% dan 

12,4% ditentukan oleh faktor lain. 

6. Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning secara 

Bersama-sama dengan Variasi gaya mengajar Guru terhadap Efektivitas 

Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Pengujian pengaruh penerapan model contextual teaching and learning secara 

bersama-sama dengan variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran 

dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi linear berganda. Hasil analisis korelasi 

ganda yang diperoleh melalui SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.65 Output Pengujian Korelasi antara Penerapan Model Contextual Teaching 

and Learning dan Variasi gaya mengajar Guru dengan Efektivitas Pembelajaran 

 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .967a .936 .903 1.813 

a. Predictors: (Constant), Variasi gaya mengajar Guru, Model Contextual Teaching 

and Learning 

Hasil pengujian korelasi ganda tersebut menunjukkan bahwa nilai R sebesar 

0,967, R Square sebesar 0,936, dan Adjusted R Square sebesar 0,903. Nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,903 tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

penerapan model contextual teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru 

dengan efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. Adapun 

hasil analisis regresi linear berganda melalui SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.66 Output Pengujian Regresi Linear Berganda Penerapan Model Contextual 

Teaching and Learning dan Variasi gaya mengajar Guru terhadap Efektivitas 

Pembelajaran 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Correlations 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part 

1 

(Constant) -3.765 8.473  -.444 .680    

Model 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

.613 .393 .469 1.561 .194 .942 .615 .198 

Variasi gaya 

mengajar 

Guru 

.389 .224 .522 1.737 .157 .947 .656 .221 

a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran 
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Output analisis regresi berganda pada tabel coefficients tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Constant (a) sebesar -3,765, nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,613 

dengan nilai Sig. 0,194, dan nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,389 dengan nilai Sig. 

0,157. Dengan demikian persamaan regresinya Y = -3,765 + 0,613X1 + 0,389X2. Hal 

tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Jika penerapan model contextual teaching and learning (X1) dan variasi gaya 

mengajar guru (X2) mendekati atau sama dengan 0, efektivitas pembelajaran (Y) 

= -3,765. Hal ini berarti bahwa jika nilai penerapan model contextual teaching 

and learning (X1) dan variasi gaya mengajar guru (X2) rendah, rata-rata 

efektivitas pembelajaran (Y) tetap sebesar -3,765. 

b. Jika penerapan model contextual teaching and learning (X1) naik satu satuan, 

sedangkan variasi gaya mengajar guru (X2) tetap, efektivitas pembelajaran (Y) 

akan naik sebesar 0,613 kali yang menunjukkan pengaruh positif. Berdasarkan 

tabel coefficient, diperoleh nilai secara parsial 0,615 sehingga besarnya pengaruh 

atau kontribusi penerapan model contextual teaching and learning terhadap 

efektivitas pembelajaran adalah 0,6152 x 100% = 0,378 atau 37,8%. 

c. Jika variasi gaya mengajar guru (X2) naik satu satuan, sedangkan penerapan 

model contextual teaching and learning (X1) tetap, efektivitas pembelajaran (Y) 

akan naik sebesar 0,389 kali yang menunjukkan pengaruh positif. Berdasarkan 

tabel coefficient, diperoleh nilai secara parsial 0,656 sehingga besarnya pengaruh 

atau kontribusi penerapan model contextual teaching and learning terhadap 

efektivitas pembelajaran adalah 0,6562 x 100% = 0,430 atau 43%. 

Besarnya pengaruh atau kontribusi penerapan model contextual teaching and 

learning secara bersama-sama dengan variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas 
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pembelajaran dapat dilihat pada hasil uji determinasi yang dianalisis melalui bantuan 

SPSS versi 21 pada tabel berikut: 

Tabel 4.64 Output Pengujian Determinasi Efektivitas Pembelajaran atas Penerapan 
Model Contextual Teaching and Learning dan Variasi gaya mengajar Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .967a .936 .903 1.813 

a. Predictors: (Constant), Variasi gaya mengajar Guru, Model Contextual Teaching 

and Learning 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai R Square sebagai hasil 

koefisien determinasi sebesar 0,936 dan Adjusted R Square sebesar 0,903. Dengan 

demikian, besarnya pengaruh penerapan model contextual teaching and learning 

secara bersama-sama dengan variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas 

pembelajaran adalah 90,3% dan 9,7% ditentukan oleh faktor lain. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap 

Efektivitas Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Realitas penerapan model contextual teaching and learning di SMPN 5 

Bontocani Kabupaten Bone masih berada pada kategori kurang baik. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh masih terdapatnya beberapa guru yang belum bisa menerapkan 

dengan baik model contextual teaching and learning tersebut. Rata-rata nilai yang 

diperoleh melalui hasil observasi menggunakan instrumen checklist sebesar 47,29 

yang seharusnya 60. Hal ini menandakan bahwa jika dipersentasekan, penerapan 

model contextual teaching and learning di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

adalah 47,29/60 = 0,788 atau 78,8% yan 

g berarti masih terdapat 21,2% yang perlu ditingkatkan agar menjadi optimal. 
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Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa penerapan model contextual 

teaching and learning berhubungan positif dengan efektivitas pembelajaran dengan 

koefisien korelasi 0,942. Hasil analisis regresi linear sederhana juga menunjukkan 

adanya pengaruh positif penerapan model contextual teaching and learning terhadap 

efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone dengan koefisien 

regresi Y = -9,202 + 1,231. Hubungan dan pengaruh positif tersebut ditandai dengan 

adanya peningkatan nilai pada variabel penerapan model contextual teaching and 

learning yang diikuti dengan peningkatan nilai pada variabel efektivitas 

pembelajaran. Besarnya kontribusi dari penerapan model contextual teaching and 

learning terhadap efektivitas pembelajaran berdasarkan uji determinasi adalah 0,864 

atau 86,4%. Dengan demikian, efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone 86,4% ditentukan oleh penerapan model contextual teaching and 

learning dan selebihnya atau 13,6% ditentukan oleh faktor lain. Hal ini menandakan 

bahwa efektivitas pembelajaran akan sangat rendah tanpa penerapan model 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk model contextual teaching and 

learning. 

Contextual teaching and learning sebagai salah satu model dalam 

pembelajaran merupakan model yang sangat penting diterapkan karena tidak hanya 

menjelaskan konsep atau teori kepada peserta didik, tetapi juga langsung pada 

konteks atau mengalikannya pada realitas yang terjadi. Hal ini akan memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Materi yang 

mudah dipahami oleh peserta didik tentunya akan berdampak pada efektivitas 

pembelajaran. Pernyataan tersebut telah terbukti di SMPN 5 Bontocani bahwa 

penerapan contextual teaching and learning berpengaruh besar terhadap efektivitas 

pembelajaran. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Muzdalifah Asjik yang menemukan 

bahwa penerapan model pembelajaran CTL oleh guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) akan memudahkan siswa mempelajari materi yang 

disampaikan. Lebih lanjut, penelitian ini juga mendukung hasil temuan Nadia 

Ningsih yang mengungkapkan bahwa pembelajaran SKI dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) telah berjalan efektif dan 

sesuai dengan kurikulum. Selain itu, hasil penelitian Edy Suprapto juga menyatakan 

bahwa penggunaan model pembelajaran kontekstual lebih unggul dibandingkan 

dengan pembelajaran langsung terhadap hasil belajar kognitif. Hal ini membuktikan 

bahwa model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan model yang 

sangat penting untuk diterapkan oleh guru karena kemampuan peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan akan meningkat melalui pengaitan materi secara 

langsung dengan kondisi atau realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan model contextual teaching and learning ini, selain berpengaruh 

terhadap efektivitas pembelajaran tentunya juga mengarah pada kualitas lulusan suatu 

sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil temuan Ade Lestari dalam penelitiannya bahwa  

guru yang menerapkan strategi CTL lebih mudah menyampaikan materi 

pembelajaran dan peserta didik juga akan merasa mudah memahami pelajaran dan 

termotivasi dalam belajar. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Suaeba dalam hasil 

penelitiannya bahwa dampak pendekatan CTL sangat baik yang ditandai dengan 

terjadinya peningkatan nilai hasil belajar peserta didik sampai 10% dan teraplikasi 

pada perubahan perilaku dan karakter peserta didik dalam memahami nilai-nilai yang 

terdapat dalam pembelajaran. 

Model contextual teaching and learning ternyata tidak hanya berpengaruh 

terhadap kemampuan peserta didik yang berada pada tingkatan sekolah menengah, 
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tetapi bahkan sampai pada perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana telah dibuktikan 

oleh Heri Supranoto dalam penelitiannya yang membandingkan kemampuan 

mahasiswa memahami materi antara pembelajaran yang menggunakan model 

contextual teaching and learning dengan yang tidak menggunakannya. Hasil 

temuannya membuktikan bahwa kemampuan memahami akuntansi mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Contextual and Learning (CTL) lebih tinggi dari pada 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model 

contextual teaching and learning ini merupakan model yang cocok diterapkan mulai 

pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi sekalipun. 

Hadirnya penelitian ini yang telah membuktikan adanya pengaruh besar dari 

penerapan model contextual teaching and learning terhadap efektivitas pembelajaran 

memberikan pemahaman bahwa model tersebut merupakan model yang sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran. Kebutuhan akan model pembelajaran contextual 

teaching and learning ini seharusnya menjadi perhatian bagi setiap guru agar 

memudahkan mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta 

didiknya. Kemampuan peserta didik dalam menyerap materi yang disampaikan pada 

dasarnya sangat ditentukan dengan cara guru dalam menyampaikannya sebab peserta 

didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan diterapkannya model 

contextual teaching and learning ini, meskipun karakteristik peserta didik yang 

berbeda-beda tetap akan memahami materi yang disampaikan karena ada peserta 

didik yang akan memahami jika langsung dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata 

yang terjadi di sekelilingnya. 
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2. Pengaruh Variasi gaya mengajar Guru terhadap Efektivitas 

Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Realitas variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

masih berada pada kategori kurang baiak. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya 

beberapa guru yang belum lihai dalam menerapkan variasi gaya mengajar yang baik. 

Rata-rata nilai yang diperoleh melalui hasil observasi menggunakan instrumen 

checklist sebesar 61,14 yang seharusnya 76. Hal ini menandakan bahwa jika 

dipersentasekan, variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

adalah 61,4/76 = 0,808 atau 80,8% yang berarti masih terdapat 19,2% yang perlu 

ditingkatkan agar menjadi optimal. 

Realitas variasi gaya mengajar guru sebagaimana yang telah dikemukakan 

menunjukkan masih perlunya pelatihan terhadap guru-guru di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone terkait penggunaan variasi gaya dalam mengajar. Variasi gaya 

dalam mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat membantu guru untuk lebih 

mudah menyampaikan materi pembelajaran dan mendorong peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran yang berlangsung. Dengan demikian, jika variasi gaya mengajar 

guru membosankan, tentunya akan membuat peserta didik tidak tertarik dalam 

menerima pelajaran yang disampaikan. 

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa variasi gaya mengajar guru 

berhubungan positif dengan efektivitas pembelajaran dengan koefisien korelasi 0,947. 

Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa variasi gaya mengajar berpengaruh 

positif terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

dengan koefisien regresi Y = 5,833 + 0,706. Hubungan dan pengaruh positif tersebut 

ditandai dengan adanya peningkatan nilai pada variabel variasi gaya mengajar guru 

yang diikuti dengan peningkatan nilai pada variabel efektivitas pembelajaran. 
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Besarnya kontribusi dari variasi gaya mengajar guru terhadap efektivitas 

pembelajaran berdasarkan uji determinasi adalah 0,876 atau 87,6%. Dengan 

demikian, efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 87,6% 

ditentukan oleh variasi gaya mengajar guru dan selebihnya atau 12,4% ditentukan 

oleh faktor lain. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pembelajaran akan sangat 

rendah tanpa adanya variasi gaya mengajar guru yang diterapkan dengan baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Atika Prama Deswita dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa persepsi peserta didik tentang variasi gaya mengajar 

guru berpengaruh berarti dan positif terhadap hasil belajar. Hal tersebut memberikan 

pemahaman bahwa hasil belajar peserta didik yang merupakan cerminan dari 

keberhasilan atau efektivitas pembelajaran ditentukan oleh variasi gaya mengajar 

yang dipersepsikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, hasil 

penelitian ini mendukung temuan Faisal Oloan dan Suhartiko Naibaho dalam hasil 

penelitiannya bahwa variasi gaya mengajar yang diterapkan oleh guru terkait dengan 

latihan kepada peserta didik akan lebih meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya pengaruh variasi gaya 

mengajar terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. 

Gilang Ramadan dan Dedi Iskandar dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 

variasi gaya mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik terkait layup 

shoot. Hal tersebut menandakan bahwa variasi gaya mengajar guru sangat 

berkontribusi terhadap hasil pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, baik buruknya efektivitas pembelajaran 

sangat ditentukan oleh kemampuan guru-guru dalam menerapkan variasi variasi gaya 

mengajar yang dapat lebih memudahkan peserta didik memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan. 
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3. Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning dan 

Variasi gaya mengajar Guru secara Bersama-sama terhadap Efektivitas 

Pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

Realitas efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

berada pada kategori baik. Hal ini ditandai dengan rata-rata nilai yang diperoleh 

melalui hasil observasi menggunakan instrumen checklist sebesar 49 yang seharusnya 

60. Hal ini menandakan bahwa jika dipersentasekan, efektivitas pembelajaran di 

SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone adalah 49/60 = 0,817atau 81,7%, meskipun 

masih terdapat 11,4% yang perlu ditingkatkan agar menjadi optimal. Dengan 

demikian, peningkatan efektivitas pembelajaran memerlukan berbagai aspek yang 

dapat memengaruhinya, termasuk penerapan model contextual teaching and learning 

dan variasi gaya mengajar guru. 

Hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa penerapan model contextual 

teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru secara bersama-sama 

berhubungan positif dengan efektivitas pembelajaran dengan koefisien korelasi ganda 

0,967. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa penerapan model contextual 

teaching and learning secara bersama-sama dengan variasi gaya mengajar guru 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone dengan koefisien regresi Y = -3,765 + 0,613X1 + 0,389X2. 

Hubungan dan pengaruh positif tersebut ditandai dengan adanya peningkatan nilai 

pada variabel penerapan model contextual teaching and learning dan variabel variasi 

gaya mengajar guru yang diikuti dengan peningkatan nilai pada variabel efektivitas 

pembelajaran.  

Penerapan model contextual teaching and learning secara parsial berpengaruh 

positif sebesar 37,8%, begitu pula variasi gaya mengajar guru secara parsial 
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berpengaruh positif sebesar 43%. Besarnya kontribusi dari variasi gaya mengajar 

guru terhadap efektivitas pembelajaran berdasarkan uji determinasi adalah 0,896 atau 

89,6%. Dari kedua variabel tersebut, variabel variasi gaya mengajar guru lebih besar 

pengaruhnya daripada penerapan model contextual teaching and learning. 

Secara simultan, penerapan model contextual teaching and learning dan 

variasi gaya mengajar guru berpengaruh sebesar 90,3%. Dengan demikian, efektivitas 

pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 90,3% ditentukan oleh 

penerapan model contextual teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru, 

selebihnya atau 9,7% ditentukan oleh faktor lain. Hal ini menandakan bahwa 

efektivitas pembelajaran akan sangat rendah tanpa adanya penerapan model 

contextual teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru yang diterapkan 

dengan baik. 

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa variabel contextual teaching 

and learning dan variabel variasi gaya mengajar guru berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone. Hal ini menandakan 

bahwa kedua variabel tersebut merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran, tanpa kedua variabel tersebut, efektivitas pembelajaran akan menjadi 

rendah. Dengan demikian, penerapan model dan penggunaan variasi gaya dalam 

mengajar akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

memudahkan peserta didik untuk memahaminya. Pentingnya penerapan model 

contextual teaching and learning dan variasi gaya mengajar guru memberikan 

pemahaman bahwa baik buruknya efektivitas pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kedua variabel tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penerapan model contextual teaching and learning di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone masih berada pada kategori kurang baik sehingga masih 

perlu ditingkatkan agar menjadi optimal. 

2. Variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone masih 

berada pada kategori kurang baik sehingga masih perlu ditingkatkan agar 

menjadi optimal. 

3. Efektivitas pembelajaran di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone berada pada 

kategori baik. Meskipun demikian, efektivitas pembelajaran tetap masih perlu 

ditingkatkan agar menjadi optimal. 

4. Penerapan model contextual teaching and learning di SMPN 5 Bontocani 

Kabupaten Bone berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran. 

5. Variasi gaya mengajar guru di SMPN 5 Bontocani Kabupaten Bone 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran. 

6. Penerapan model contextual teaching and learning secara parsial berpengaruh 

positif terhadap efektivitas pembelajaran, begitu pula variasi gaya mengajar 

guru secara parsial berpengaruh positif sebesar terhadap efektivitas 

pembelajaran. Secara simultan, penerapan model contextual teaching and 

learning dan gaya mengajar guru berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pembelajaran. 
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B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan pemahaman 

guru tentang  pentingnya penerapan model contextual teaching and learning dan 

gaya mengajar pada saat proses pembelajaran agar peserta didik dapat dengan mudah 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, kemudahan tidak 

hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi guru juga dapat dengan mudah dalam 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga efektivitas pembelajaran dapat dicapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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VAR00010 Pearson Correlation -,091 ,634 
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N 7 7 

VAR00011 Pearson Correlation ,417 ,812* 

Sig. (2-tailed) ,352 ,027 

N 7 7 

VAR00012 Pearson Correlation ,471 ,849* 

Sig. (2-tailed) ,286 ,016 
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VAR00013 Pearson Correlation -,354 ,150 
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VAR00014 Pearson Correlation ,167 -,071 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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VAR00
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VAR00

009 

VAR0

0010 

VAR00

001 

Pearson 

Correlation 
1 ,750 1,000** ,645 ,548 ,167 ,645 ,167 ,194 ,471 

Sig. (2-

tailed) 
 ,052 ,000 ,117 ,203 ,721 ,117 ,721 ,677 ,286 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

002 

Pearson 

Correlation 
,750 1 ,750 ,710 ,730 ,417 ,710 ,417 ,258 ,354 

Sig. (2-

tailed) 
,052  ,052 ,074 ,062 ,352 ,074 ,352 ,576 ,437 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

003 

Pearson 

Correlation 
1,000** ,750 1 ,645 ,548 ,167 ,645 ,167 ,194 ,471 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,052  ,117 ,203 ,721 ,117 ,721 ,677 ,286 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

004 

Pearson 

Correlation 
,645 ,710 ,645 1 ,849* ,258 ,650 ,258 -,050 ,091 

Sig. (2-

tailed) 
,117 ,074 ,117  ,016 ,576 ,114 ,576 ,915 ,846 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

005 

Pearson 

Correlation 
,548 ,730 ,548 ,849* 1 ,730 ,849* ,730 ,354 ,258 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,062 ,203 ,016  ,062 ,016 ,062 ,437 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

006 

Pearson 

Correlation 
,167 ,417 ,167 ,258 ,730 1 ,710 1,000** ,710 ,354 

Sig. (2-

tailed) 
,721 ,352 ,721 ,576 ,062  ,074 ,000 ,074 ,437 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

007 

Pearson 

Correlation 
,645 ,710 ,645 ,650 ,849* ,710 1 ,710 ,650 ,730 
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Sig. (2-

tailed) 
,117 ,074 ,117 ,114 ,016 ,074  ,074 ,114 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

008 

Pearson 

Correlation 
,167 ,417 ,167 ,258 ,730 1,000** ,710 1 ,710 ,354 

Sig. (2-

tailed) 
,721 ,352 ,721 ,576 ,062 ,000 ,074  ,074 ,437 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

009 

Pearson 

Correlation 
,194 ,258 ,194 -,050 ,354 ,710 ,650 ,710 1 ,730 

Sig. (2-

tailed) 
,677 ,576 ,677 ,915 ,437 ,074 ,114 ,074  ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

010 

Pearson 

Correlation 
,471 ,354 ,471 ,091 ,258 ,354 ,730 ,354 ,730 1 

Sig. (2-

tailed) 
,286 ,437 ,286 ,846 ,576 ,437 ,062 ,437 ,062  

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

011 

Pearson 

Correlation 
,354 ,471 ,354 -,091 -,258 -,354 -,091 -,354 -,091 ,167 

Sig. (2-

tailed) 
,437 ,286 ,437 ,846 ,576 ,437 ,846 ,437 ,846 ,721 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

012 

Pearson 

Correlation 
,548 ,730 ,548 ,354 ,300 ,091 ,354 ,091 -,141 ,258 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,062 ,203 ,437 ,513 ,846 ,437 ,846 ,762 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

013 

Pearson 

Correlation 
,548 ,730 ,548 ,354 ,300 ,091 ,354 ,091 -,141 ,258 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,062 ,203 ,437 ,513 ,846 ,437 ,846 ,762 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

014 

Pearson 

Correlation 
,645 ,710 ,645 ,650 ,354 -,194 ,300 -,194 -,400 ,091 
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Sig. (2-

tailed) 
,117 ,074 ,117 ,114 ,437 ,677 ,513 ,677 ,374 ,846 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

015 

Pearson 

Correlation 
,548 ,730 ,548 ,354 ,300 ,091 ,354 ,091 -,141 ,258 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,062 ,203 ,437 ,513 ,846 ,437 ,846 ,762 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

016 

Pearson 

Correlation 
,283 ,510 ,283 ,745 ,806* ,510 ,745 ,510 ,132 ,320 

Sig. (2-

tailed) 
,538 ,243 ,538 ,054 ,029 ,243 ,054 ,243 ,779 ,484 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

017 

Pearson 

Correlation 
,750 1,000** ,750 ,710 ,730 ,417 ,710 ,417 ,258 ,354 

Sig. (2-

tailed) 
,052 ,000 ,052 ,074 ,062 ,352 ,074 ,352 ,576 ,437 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

018 

Pearson 

Correlation 
,766* ,884** ,766* ,867* ,645 ,059 ,548 ,059 -,091 ,167 

Sig. (2-

tailed) 
,045 ,008 ,045 ,011 ,117 ,900 ,203 ,900 ,846 ,721 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

019 

Pearson 

Correlation 
,471 ,766* ,471 ,730 ,710 ,354 ,730 ,354 ,091 ,417 

Sig. (2-

tailed) 
,286 ,045 ,286 ,062 ,074 ,437 ,062 ,437 ,846 ,352 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

020 

Pearson 

Correlation 
,775* ,940** ,775* ,768* ,817* ,501 ,860* ,501 ,304 ,516 

Sig. (2-

tailed) 
,041 ,002 ,041 ,044 ,025 ,252 ,013 ,252 ,507 ,236 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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VAR0

0011 

VAR00

012 

VAR00

013 

VAR00

014 

VAR00

015 

VAR00

016 

VAR00

017 

VAR00

018 

VAR00

019 

VAR0

0020 

VAR00

001 

Pearson 

Correlation 
,354 ,548 ,548 ,645 ,548 ,283 ,750 ,766* ,471 ,775* 

Sig. (2-

tailed) 
,437 ,203 ,203 ,117 ,203 ,538 ,052 ,045 ,286 ,041 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

002 

Pearson 

Correlation 
,471 ,730 ,730 ,710 ,730 ,510 1,000** ,884** ,766* ,940** 

Sig. (2-

tailed) 
,286 ,062 ,062 ,074 ,062 ,243 ,000 ,008 ,045 ,002 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

003 

Pearson 

Correlation 
,354 ,548 ,548 ,645 ,548 ,283 ,750 ,766* ,471 ,775* 

Sig. (2-

tailed) 
,437 ,203 ,203 ,117 ,203 ,538 ,052 ,045 ,286 ,041 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

004 

Pearson 

Correlation 
-,091 ,354 ,354 ,650 ,354 ,745 ,710 ,867* ,730 ,768* 

Sig. (2-

tailed) 
,846 ,437 ,437 ,114 ,437 ,054 ,074 ,011 ,062 ,044 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

005 

Pearson 

Correlation 
-,258 ,300 ,300 ,354 ,300 ,806* ,730 ,645 ,710 ,817* 

Sig. (2-

tailed) 
,576 ,513 ,513 ,437 ,513 ,029 ,062 ,117 ,074 ,025 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

006 

Pearson 

Correlation 
-,354 ,091 ,091 -,194 ,091 ,510 ,417 ,059 ,354 ,801 

Sig. (2-

tailed) 
,437 ,846 ,846 ,677 ,846 ,243 ,352 ,900 ,437 ,252 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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VAR00

007 

Pearson 

Correlation 
-,091 ,354 ,354 ,300 ,354 ,745 ,710 ,548 ,730 ,860* 

Sig. (2-

tailed) 
,846 ,437 ,437 ,513 ,437 ,054 ,074 ,203 ,062 ,013 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

008 

Pearson 

Correlation 
-,354 ,091 ,091 -,194 ,091 ,510 ,417 ,059 ,354 ,801 

Sig. (2-

tailed) 
,437 ,846 ,846 ,677 ,846 ,243 ,352 ,900 ,437 ,252 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

009 

Pearson 

Correlation 
-,091 -,141 -,141 -,400 -,141 ,132 ,258 -,091 ,091 ,704 

Sig. (2-

tailed) 
,846 ,762 ,762 ,374 ,762 ,779 ,576 ,846 ,846 ,507 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

010 

Pearson 

Correlation 
,167 ,258 ,258 ,091 ,258 ,320 ,354 ,167 ,417 ,749 

Sig. (2-

tailed) 
,721 ,576 ,576 ,846 ,576 ,484 ,437 ,721 ,352 ,236 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

011 

Pearson 

Correlation 
1 ,645 ,645 ,548 ,645 -,320 ,471 ,417 ,167 ,681 

Sig. (2-

tailed) 
 ,117 ,117 ,203 ,117 ,484 ,286 ,352 ,721 ,552 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

012 

Pearson 

Correlation 
,645 1 1,000** ,849* 1,000** ,372 ,730 ,645 ,710 ,730 

Sig. (2-

tailed) 
,117  ,000 ,016 ,000 ,411 ,062 ,117 ,074 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

013 

Pearson 

Correlation 
,645 1,000** 1 ,849* 1,000** ,372 ,730 ,645 ,710 ,730 

Sig. (2-

tailed) 
,117 ,000  ,016 ,000 ,411 ,062 ,117 ,074 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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VAR00

014 

Pearson 

Correlation 
,548 ,849* ,849* 1 ,849* ,439 ,710 ,867* ,730 ,706 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,016 ,016  ,016 ,325 ,074 ,011 ,062 ,076 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

015 

Pearson 

Correlation 
,645 1,000** 1,000** ,849* 1 ,372 ,730 ,645 ,710 ,730 

Sig. (2-

tailed) 
,117 ,000 ,000 ,016  ,411 ,062 ,117 ,074 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

016 

Pearson 

Correlation 
-,320 ,372 ,372 ,439 ,372 1 ,510 ,520 ,881** ,716 

Sig. (2-

tailed) 
,484 ,411 ,411 ,325 ,411  ,243 ,231 ,009 ,070 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

017 

Pearson 

Correlation 
,471 ,730 ,730 ,710 ,730 ,510 1 ,884** ,766* ,940** 

Sig. (2-

tailed) 
,286 ,062 ,062 ,074 ,062 ,243  ,008 ,045 ,002 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

018 

Pearson 

Correlation 
,417 ,645 ,645 ,867* ,645 ,520 ,884** 1 ,750 ,838* 

Sig. (2-

tailed) 
,352 ,117 ,117 ,011 ,117 ,231 ,008  ,052 ,019 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

019 

Pearson 

Correlation 
,167 ,710 ,710 ,730 ,710 ,881** ,766* ,750 1 ,882** 

Sig. (2-

tailed) 
,721 ,074 ,074 ,062 ,074 ,009 ,045 ,052  ,009 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

VAR00

020 

Pearson 

Correlation 
,274 ,730 ,730 ,706 ,730 ,716 ,940** ,838* ,882** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,552 ,062 ,062 ,076 ,062 ,070 ,002 ,019 ,009  

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Correlations Y 

Notes 

Output Created 01-NOV-2019 09:49:33 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
7 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 

VAR00003 VAR00004 VAR00005 

VAR00006 VAR00007 VAR00008 

VAR00009 VAR00010 VAR00011 

VAR00012 VAR00013 VAR00014 

VAR00015 VAR00016 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00,20 

Elapsed Time 00:00:00,24 
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Correlations 

 

VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 

VAR0000

5 

VAR0000

6 

VAR0000

7 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 ,194 ,091 ,471 ,471 ,471 ,730 

Sig. (2-tailed)  ,677 ,846 ,286 ,286 ,286 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
,194 1 ,141 ,730 ,091 ,091 -,354 

Sig. (2-tailed) ,677  ,762 ,062 ,846 ,846 ,437 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation 
,091 ,141 1 -,258 ,645 ,645 ,300 

Sig. (2-tailed) ,846 ,762  ,576 ,117 ,117 ,513 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation 
,471 ,730 -,258 1 -,167 -,167 -,258 

Sig. (2-tailed) ,286 ,062 ,576  ,721 ,721 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

5 

Pearson 

Correlation 
,471 ,091 ,645 -,167 1 1,000** ,645 

Sig. (2-tailed) ,286 ,846 ,117 ,721  ,000 ,117 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

6 

Pearson 

Correlation 
,471 ,091 ,645 -,167 1,000** 1 ,645 

Sig. (2-tailed) ,286 ,846 ,117 ,721 ,000  ,117 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

7 

Pearson 

Correlation 
,730 -,354 ,300 -,258 ,645 ,645 1 

Sig. (2-tailed) ,062 ,437 ,513 ,576 ,117 ,117  

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

8 

Pearson 

Correlation 
1,000** ,194 ,091 ,471 ,471 ,471 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000 ,677 ,846 ,286 ,286 ,286 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 
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VAR0000

9 

Pearson 

Correlation 
1,000** ,194 ,091 ,471 ,471 ,471 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000 ,677 ,846 ,286 ,286 ,286 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

0 

Pearson 

Correlation 
,766* ,228 -,194 ,750 ,167 ,167 ,258 

Sig. (2-tailed) ,045 ,623 ,677 ,052 ,721 ,721 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

1 

Pearson 

Correlation 
,884** ,411 ,194 ,417 ,417 ,417 ,645 

Sig. (2-tailed) ,008 ,360 ,677 ,352 ,352 ,352 ,117 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

2 

Pearson 

Correlation 
,750 ,258 ,548 ,354 ,354 ,354 ,548 

Sig. (2-tailed) ,052 ,576 ,203 ,437 ,437 ,437 ,203 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

3 

Pearson 

Correlation 
,750 ,258 ,548 ,354 ,354 ,354 ,548 

Sig. (2-tailed) ,052 ,576 ,203 ,437 ,437 ,437 ,203 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

4 

Pearson 

Correlation 
,730 ,141 -,400 ,645 -,258 -,258 ,300 

Sig. (2-tailed) ,062 ,762 ,374 ,117 ,576 ,576 ,513 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

5 

Pearson 

Correlation 
1,000** ,194 ,091 ,471 ,471 ,471 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000 ,677 ,846 ,286 ,286 ,286 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

6 

Pearson 

Correlation 
,963** ,373 ,293 ,529 ,529 ,529 ,644 

Sig. (2-tailed) ,001 ,410 ,524 ,222 ,222 ,222 ,118 

N 7 7 7 7 7 7 7 
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Correlations 

 

VAR0000

8 

VAR0000

9 

VAR0001

0 

VAR0001

1 

VAR0001

2 

VAR0001

3 

VAR0001

4 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1,000** 1,000** ,766* ,884** ,750 ,750 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,045 ,008 ,052 ,052 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
,194 ,194 ,228 ,411 ,258 ,258 ,141 

Sig. (2-tailed) ,677 ,677 ,623 ,360 ,576 ,576 ,762 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation 
,091 ,091 -,194 ,194 ,548 ,548 -,400 

Sig. (2-tailed) ,846 ,846 ,677 ,677 ,203 ,203 ,374 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation 
,471 ,471 ,750 ,417 ,354 ,354 ,645 

Sig. (2-tailed) ,286 ,286 ,052 ,352 ,437 ,437 ,117 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

5 

Pearson 

Correlation 
,471 ,471 ,167 ,417 ,354 ,354 -,258 

Sig. (2-tailed) ,286 ,286 ,721 ,352 ,437 ,437 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

6 

Pearson 

Correlation 
,471 ,471 ,167 ,417 ,354 ,354 -,258 

Sig. (2-tailed) ,286 ,286 ,721 ,352 ,437 ,437 ,576 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

7 

Pearson 

Correlation 
,730 ,730 ,258 ,645 ,548 ,548 ,300 

Sig. (2-tailed) ,062 ,062 ,576 ,117 ,203 ,203 ,513 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

8 

Pearson 

Correlation 
1 1,000** ,766* ,884** ,750 ,750 ,730 
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Sig. (2-tailed)  ,000 ,045 ,008 ,052 ,052 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0000

9 

Pearson 

Correlation 
1,000** 1 ,766* ,884** ,750 ,750 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000  ,045 ,008 ,052 ,052 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

0 

Pearson 

Correlation 
,766* ,766* 1 ,458 ,471 ,471 ,710 

Sig. (2-tailed) ,045 ,045  ,301 ,286 ,286 ,074 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

1 

Pearson 

Correlation 
,884** ,884** ,458 1 ,766* ,766* ,645 

Sig. (2-tailed) ,008 ,008 ,301  ,045 ,045 ,117 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

2 

Pearson 

Correlation 
,750 ,750 ,471 ,766* 1 1,000** ,548 

Sig. (2-tailed) ,052 ,052 ,286 ,045  ,000 ,203 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

3 

Pearson 

Correlation 
,750 ,750 ,471 ,766* 1,000** 1 ,548 

Sig. (2-tailed) ,052 ,052 ,286 ,045 ,000  ,203 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

4 

Pearson 

Correlation 
,730 ,730 ,710 ,645 ,548 ,548 1 

Sig. (2-tailed) ,062 ,062 ,074 ,117 ,203 ,203  

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

5 

Pearson 

Correlation 
1,000** 1,000** ,766* ,884** ,750 ,750 ,730 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,045 ,008 ,052 ,052 ,062 

N 7 7 7 7 7 7 7 

VAR0001

6 

Pearson 

Correlation 
,963** ,963** ,718 ,907** ,856* ,856* ,644 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,069 ,005 ,014 ,014 ,118 

N 7 7 7 7 7 7 7 
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Correlations 

 VAR00015 VAR00016 

VAR00001 Pearson Correlation 1,000** ,963** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 

N 7 7 

VAR00002 Pearson Correlation ,194 ,373 

Sig. (2-tailed) ,677 ,410 

N 7 7 

VAR00003 Pearson Correlation ,091 ,293 

Sig. (2-tailed) ,846 ,524 

N 7 7 

VAR00004 Pearson Correlation ,471 ,529 

Sig. (2-tailed) ,286 ,222 

N 7 7 

VAR00005 Pearson Correlation ,471 ,529 

Sig. (2-tailed) ,286 ,222 

N 7 7 

VAR00006 Pearson Correlation ,471 ,529 

Sig. (2-tailed) ,286 ,222 

N 7 7 

VAR00007 Pearson Correlation ,730 ,644 

Sig. (2-tailed) ,062 ,118 

N 7 7 

VAR00008 Pearson Correlation 1,000** ,963** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 

N 7 7 

VAR00009 Pearson Correlation 1,000** ,963** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 

N 7 7 

VAR00010 Pearson Correlation ,766* ,718 

Sig. (2-tailed) ,045 ,069 

N 7 7 
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VAR00011 Pearson Correlation ,884** ,907** 

Sig. (2-tailed) ,008 ,005 

N 7 7 

VAR00012 Pearson Correlation ,750 ,856* 

Sig. (2-tailed) ,052 ,014 

N 7 7 

VAR00013 Pearson Correlation ,750 ,856* 

Sig. (2-tailed) ,052 ,014 

N 7 7 

VAR00014 Pearson Correlation ,730 ,644 

Sig. (2-tailed) ,062 ,118 

N 7 7 

VAR00015 Pearson Correlation 1 ,963** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 7 7 

VAR00016 Pearson Correlation ,963** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 7 7 

 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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