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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

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

apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2.  Vokal dan Diftong 

a.  Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

b.  Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan (au), misalnya bain 

 .(قول) dan qaul (بين)

 q : ؽ z : ز a : ا

 k : ؾ s : س b : ب

 l : ؿ sy : ش t : ت

 m : ـ {s : ص \s : ث

 n : ف {d : ض j : ج

 w : و {t : ط {h : ح

 h : ھ {z : ظ kh : خ

 „ : ء „ : ع d : د

 y : ي g : غ ż : ذ

    f : ؼ r : ر

Vokal 
 

Pendek 
 

Panjang 
 

Tanda 
 

fath}ah a ā  َا 
kasrah i ī  َا 
d}ammah u ū  َا 



3. Syaddah  

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: ََرَبـّـَنا : rabbanā 

Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّـــــِى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).  

Contoh:  َعَـلـِى : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 

4. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lām ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-).  

Contohnya:  َالَشّـمَْـس : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

5. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat 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>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: َِرَوْضَـة َالأَطْفَال : raud}ah al-at}fa>l 

 



6.  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.  

Contohnya:  َالَــْنـّوَْء : al-nau‟ 

7.  Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muda>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

   billa>h باَِاللَِ di>nulla>h دِيـنْ َاللَِ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:    َمَْفَِْرَحـــْمَةَِاللـه  hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  Subha>nahu wa ta„āla 

saw. =  S}allalla>hu „alaihi wa sallam 

Q.S. …/…: 4 =  Quran, Surah …, ayat 4 

KEMENAG =  Kementerian Agama 

RI =  Republik Indonesia 

UUD = Undang-Undang Dasar 

SMP =  Sekolah Menengah Pertama 

MTsN =  Madrasah Tsanawiyah Negeri 

MA = Madrasah Aliyah  



ABSTRAK 
 

Nama Penyusun : Abd. Rahman 

NIM  : 80400221011 

Judul Tesis : Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Kepribadian Guru terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

Tesis ini membahas tentang pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar Bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 

Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi gambaran 

kompetensi pedagogik guru MTsN 1 Kota Makassar, (2) untuk mengidentifikasi 

gambaran kompetensi kepribadian guru MTsN 1 Kota Makassar, (3) untuk 

mengidentifikasi prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota 

Makassar, (4) untuk menganalisis pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar  bahasa siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar, (5) Untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar  bahasa 

Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar dan (6) untuk menganalisis pengaruh 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian Ex post facto. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pedagogik dan 

psikologis. Tesis ini menggunakan 100 sampel dari populasi 400 siswa. Metode 

pengumpulan datanya adalah angket dan dokumentasi. Analisis data berupa analisis 

deskriptif dan analisis inferensial.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) gambaran kompetensi pedagogik 

guru MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori baik. Hal tersebut berdasarkan 

hasil analisis deskriptif yang menunjukkan pada kategori baik dengan frekuensi 33 

atau 33%, (2) gambaran kompetensi kepribadian guru MTsN 1 Kota Makassar berada 

pada kategori baik. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis deskriptif yang 

menunjukkan pada kategori baik dengan frekuensi 29 atau 29%, (3) gambaran 

prestasi bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori 

baik. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan pada 

kategori baik dengan frekuensi 43 atau 43%, (4) Variabel kompetensi pedagogik (X1) 

memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 19,4 %, (5) 

Variabel kompetensi kepribadian (X2) memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab (Y) sebesar 19,8 %  dan (6) Variabel kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru terdapat pengaruh signifikan secara positif terhadap 

prestasi belajar peserta didik sebesar 23,5%, sedangankan selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sarana untuk 

mengetahui gambaran kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru serta 

prestasi belajar peserta didik agar menjadi acuan untuk lebih ditingkatkan lagi 

kedepannya. 



ABSTRACT 

 

Name  : Abd. Rahman 

NIM  : 80400221011 

Thesis Title : 

The Influence of Pedagogic Competence and Teacher Personality Competence on 

Arabic Language Learning Achievement of Grade VIII MTsN 1 Makassar City 

 

This thesis discusses the effect of pedagogic and teacher personality 

competence on the Arabic learning achievement of class VIII MTsN 1 Makassar 

City. This study aimed to (1) identify the description of the teacher's pedagogic 

competence at MTsN 1 Makassar City, (2) to identify the description of the 

personality competence of teachers at MTsN 1 Makassar City, (3) to identify the 

Arabic language learning achievement of class VIII students at MTsN 1 Makassar 

City, (4) to analyze the effect of the teacher's pedagogical competence on the 

language learning achievement of class VIII students of MTsN 1 Makassar City, (5) 

to analyze the effect of the teacher's personality competence on the achievement of 

learning Arabic for class VIII students of MTsN 1 Makassar City and (6) to analyze 

the effect of competence pedagogic and teacher personality competencies together on 

the Arabic language learning achievement of class VIII MTsN 1 Makassar City. 

The type of research used is quantitative with Ex post facto research. The 

research approach used is pedagogic and psychological. This thesis used 100 samples 

from a population of 400 students. The data collection method is a questionnaire and 

documentation. Data analysis is in the form of descriptive analysis and inferential 

analysis. 

The results showed that: (1) the teacher's pedagogic competence description at 

MTsN 1 Makassar City was in a good category. This is based on the results of the 

descriptive analysis, which shows that it is in a good category with a frequency of 33 

or 33%, and (2) the description of the personality competence of teachers at MTsN 1 

Makassar City is in a good category. This is based on the descriptive analysis results, 

which show that it is in a good category with a frequency of 29 or 29%, and (3) the 

description of the Arabic language achievement of class VIII MTsN 1 Makassar City 

is in a good category. This is based on the results of a descriptive analysis which 

shows in the good category with a frequency of 43 or 43%, (4) The pedagogic 

competency variable (X1) influences Arabic learning achievement (Y) of 19.4%, (5) 

Personality competency variable ( X2) influences Arabic learning achievement (Y) of 

19.8% and (6) Variable pedagogic competence and teacher personality competence 

has a significant positive effect on student achievement of 23.5%. In contrast, the rest 

is influenced by factors- other factors not included in the study. 

This research implies that it is expected to be a means to find out the 

description of teacher pedagogic competence and personal competence as well as 

student learning achievement so that it becomes a reference for further improvement 

in the future. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi yang ada dalam diri 

setiap orang. Melalui proses tersebut potensi dapat dikembangkan dan disempurnakan 

untuk menjadikan manusia beriman, cerdas, cakap, berbudi pekerti luhur dan 

keterampilan yang menunjang kehidupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah: 

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

1
 

 Tujuan pendidikan nasional di atas menjelaskan bahwa potensi peserta didik 

dikembangkan atas nama pendidikan yang diperlukan untuk kehidupan bangsa. Guru 

merupakan faktor utama yang dapat mengembangkan potensi siswa. Dalam hal ini, 

dibutuhkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang baik demi tercapainya 

suatu tujuan pendidikan. Profesional berarti melakukan pekerjaan utama sebagai 

profesi dan tidak hanya sekedar mengisi waktu, seorang profesional adalah ahli dalam 

bidangnya dan bertanggung jawab atas segala keputusannya baik secara intelektual 

maupun dengan sikap dan nilai-nilai etika profesi dalam organisasi yang dinamis.
2
 

                                             
1Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. II; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8. 
2Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 1. 



Sudarmawan Danim dan Khairil berpendapat bahwa guru sangat penting 

sebagai tenaga profesional yang peran utamanya mendidik, mengajar, membimbing, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.
3
 

Dalam menjalankan tugas seorang guru dengan baik, dapat dikatakan bahwa guru itu 

berstatus profesional. Menurut Syafruddin, tugas profesional adalah tugas yang 

didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yang meliputi: kompetensi yang 

relevan dengan profesinya dan memerlukan keahlian khusus dalam pelaksanaan tugas 

yang diberikan.
4
 Kualitas pendidikan yang lebih baik dapat dicapai jika setiap guru 

jelas tentang sifat profesionalismenya. 

Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru, 

ketidakmampuan merencanakan sistem pembelajaran yang sesuai dengan sifat dan 

kepribadian peserta didik, penerimaan pelajaran yang kurang optimal oleh peserta 

didik selama proses pembelajaran dan tidak tercapainya tujuan pendidikan. Menurut 

Oemar Hamarik, tujuan pembelajaran adalah untuk menjelaskan perilaku yang 

diharapkan dari peserta didik setelah pembelajaran.
5
 Hal ini menjelaskan bahwa salah 

satu ukuran keberhasilan seorang guru dalam proses pembelajaran adalah perubahan 

sikap dan perilaku peserta didik. 

Abuddin Nata berpendapat bahwa pada hakekatnya pendidikan merupakan 

proses interaksi antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang diberikan..
6
 Interaksi antara guru dengan peserta didik adalah salah satu cara 

                                             
3Sudarman Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 5.  
4Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Cet. I; Jakarta: Ciputat 

Press, 2003), h. 14. 
5Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Cet. I; Jakarta: 
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6Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Ed. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 135. 
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guru mengidentifikasi keterampilan yang dapat dikembangkan secara memadai untuk 

proses pembelajaran yang terukur oleh peserta didik. Guru harus mampu 

memposisikan dirinya sebagai pendidik, pengawas dan pembina sehingga dapat 

memaksimalkan bakat dan kemampuan anak didiknya.
7
 

Mengingat guru sebagai tenaga profesional perlu memahami hal-hal filosofis 

dan konseptual, mereka juga perlu memahami dan melakukan hal-hal penting seperti 

merencanakan, mengelola dan melakukan pertukaran pembelajaran. 

Allah menjelaskan dalam Al Quran betapa pentingnya memperoleh 

keterampilan dan pengetahuan dalam profesi apa pun, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. al-Rahman/55: 33 

َف انػْف ذ وْاَل َ َو اْلأ رْض  نَْأ قْط ار َالسَّم و ات  ف ذ وْاَم  َاسْت ط عْت مَْأ فَْتػ نػْ َإ ف  نْس  َو اْلإ  نِّ َاْلج  فَ َي ام عْش ر  َتػ نػْ َإ لَّ ذ وْف 
 .ب س لط افَ 

Terjemahnya: 

Hai golongan jin dan manusia! jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. kamu tidak dapat menembusnya 
melainkan dengan kekuatan (pengetahuan).

8
 

Memahami ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa kompetensi guru dapat 

diartikan sebagai kekuatan. Allah swt. menyatakan bahwa manusia dapat menjangkau 

seluruh penjuru langit dan bumi hanya dengan kekuatan, tetapi ini menunjukkan 

bahwa guru harus memiliki tingkat pengetahuan tertentu, dalam hal ini kemampuan 

untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab profesionalnya. 

Kompetensi guru sangat penting dan prestasi belajar peserta didik meningkat 

ketika guru mampu melakukan tugas tersebut. Tanggung jawab profesional seorang 

                                             
7Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

118. 

8Departemen Agama RI, al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 

2013), h. 532. 



guru meliputi pengajaran, pendampingan dan pelatihan. Pendidikan berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan.
9
 Oleh karena itu, guru tidak 

hanya menjadi guru, pelatih dan pembimbing, tetapi juga sebagai contoh bagi peserta 

didik dan menjadi orang yang dapat memahami masalah yang dihadapi peserta didik. 

Guru juga harus memiliki sifat yang baik untuk membuat peserta didik mengikuti 

dengan baik pula.
10

 

Guru adalah panutan bagi anak didiknya, sehingga harus memiliki nilai-nilai 

luhur yang tercermin dalam perbuatannya sehari-hari. Di negara kita dikenal dengan 

sebutan ing ngarso sungtulodo, ing ngarso mangtun karso, tut wuri handayani karena 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam proses pendidikan. Artinya, guru harus 

memberi contoh dan teladan, menanamkan keinginan untuk belajar dan mendorong 

peserta didik dari belakang.
11

 

Sebagai pribadi yang perlu dihormati dan diteladani, karakter guru harus 

memiliki prinsip dan nilai yang sentral dalam aktivitas hidupnya, serta seimbang 

dengan diri dan profesinya. Prinsip dan nilai inti dari menyeimbangkan kompetensi 

diri dan kompetensi profesional sebenarnya terletak di dalam pikiran guru itu sendiri 

dan seberapa besar cahaya pikiran guru yang benar-benar menentukan keberhasilan, 

akan berdampak terhadap keseimbangan antara kepribadian dan kompetensi.
12

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa guru tidak hanya 

mampu memiliki keterampilan profesional tetapi juga harus mampu mengenali diri 

                                             
9Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 
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dan semua karakteristik peserta didiknya sehingga perencanaan program 

pembelajaran dapat memperhatikan semua kepentingan peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Salah satu hal terpenting dalam proses pembelajaran adalah agar guru dapat 

mendorong dan memotivasi peserta didiknya. Dalam hal ini lebih ditekankan pada 

perhatian guru yang secara rutin serta fokus memberikan bimbingan kepada peserta 

didik dan berusaha bagaimana menciptakan kondisi belajar yang lebih baik. Fokus 

yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Hakikat kegiatan pembelajaran adalah kondisi yang diciptakan oleh guru dan 

peserta didik. Mengingat pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan umat Islam, maka 

pembelajarannya di sekolah dan madrasah khususnya di MTsN 1 Kota Makassar 

patut mendapat perhatian serius. Keberhasilan belajar seorang siswa tidak hanya 

ditentukan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh faktor lingkungan dan kepribadian 

guru. 

Proses pembelajaran menyangkut evaluasi berhasil atau tidaknya belajar 

seorang peserta didik, dan hasilnya diperoleh berupa keberhasilan belajar. 

Keberhasilan belajar seorang peserta didik dapat diartikan sebagai hasil dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Outcome adalah hasil akhir yang dicapai siswa setelah melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran, biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. 

Prestasi belajar adalah derajat kemampuan seorang peserta didik dalam 

memahami dan menerima informasi dan materi dalam proses pembelajaran, yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai dan laporan. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa 

dapat ditentukan setelah penilaian hasil belajar. 



Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat ditandai dengan prestasi belajar 

yang didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Semakin 

tinggi prestasi yang diperoleh peserta didik maka semakin besar tingkat keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. 

Prestasi belajar peserta didik dapat digambarkan sebagai ukuran diperoleh 

atau dicapai sebagai bukti usaha yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

Pencapaian yang diperoleh berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta 

didik. Sebaliknya, sedang atau rendah pada dasarnya menggambarkan kemampuan 

atau prestasi peserta didik, tetapi skor sedang atau bahkan lebih rendah tidak 

dianggap sebagai suatu prestasi yang baik. Tentunya tidak semua skill orang sama 

dan tentunya prestasi setiap orang juga tidak sama. 

Dalam proses pembelajaran, jika peserta didik memiliki prestasi belajar yang 

kurang, maka perlu diselediki sebab-sebab yang mendasari hal tersebut. Jika 

penyebabnya tidak diselidiki dalam situasi ini, kinerja peserta didik akan terus 

menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencari penyebabnya dan 

mengubahnya untuk meningkatkan prestasi peserta didik. 

Peningkatan kualitas di lembaga-lembaga pendidikan salah satu indikatornya 

adalah prestasi belajar peserta didiknya. Apabila peserta didik pada lembaga tersebut 

memiliki prestasi belajar yang tinggi, maka lembaga tersebut memiliki pendidikan 

yang bermutu. Secara keseluruhan, prestasi belajar bahasa Arab MTsN 1 Kota 

Makassar masih mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan hasil proses 

pembelajaran sebagian besar berada pada kriteria baik atau sedang. 

Observasi awal yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran di MTs 

Negeri 1 Makassar menunjukkan masih banyak peserta didik yang masih kesulitan 

dalam memahami materi bahasa Arab. Kemampuan peserta didik dalam memahami 



pelajaran bahasa Arab masih dalam kategori sedang ditandai dengan umpan balik 

yang dilakukan setiap peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang. 

Sehingga hal tersebut menjadikan banyak peserta didik yang memiliki prestasi yang 

rendah. 

Umpan balik dari peserta didik menandakan bahwa pemahaman tentang 

materi bisa dikatakan masih kurang. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang 

menjadi faktor prestasi belajar peserta didik kurang.  

Wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Arab Ibu Syamsiar, S.Ag, 

mengatakan  bahwa kemampuan bahasa arab peserta didik disekolah ini belum 

mendapatkan hasil yang maksimal, karena kemampuan menerima pelajaran bahasa 

Arab masih kurang. Namun ketika diberikan materi dengan cara yang lebih sederhana 

dan durasi yang tidak cepat maka beberapa peserta didik bisa memahaminya.
13

 

Pemahaman Bahasa Arab oleh peserta didik sangat beragam karena banyak 

peserta didik yang masuk di MTsN 1 Kota Makassar berasal dari sekolah dasar. 

Sehingga banyak peserta didik yang merasa asing dan sulit dalam memahami Bahasa 

Arab serta masih berusaha menyesuaikan dengan materi Bahasa Arab. 

Tingkat pemahaman peserta didik sangat memengaruhi terhadap prestasi yang 

diperoleh. Semakain tinggi pemahaman peserta didik maka akan semakin besar 

prestasi yang didapatkan. Prestasi belajar yang diperoleh oleh peserta didik di MTsN 

1 Kota makassar masih terlihat sedang ditandai dengan skor atau nilai rapor yang di 

dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Kota Makassar sangat 
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menentukan tingkat pemahaman peserta didik dalam mengasimilasikan apa yang 

diajarkan. Peran guru sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat pemahaman peserta 

didik, sehingga guru harus senantiasa meningkatkan kompetensinya masing-masing. 

Semakin berkompeten seorang guru maka semakin baik pemahaman peserta 

didiknya, dan khususnya ketika belajar bahasa Arab. Pemahaman peserta didik 

menentukan tingkat pencapaian setiap kali mereka mengikuti proses pembelajaran. 

Dengan demikian, salah satu hal yang mempengaruhi presatasi belajar peserta 

didik adalah kompetensi guru. Oleh karena itu, berdasarkan kajian literatur dan 

observasi yang dilakukan peneliti dalam menggapai prestasi belajar peserta didik 

tidak lepas dari perlakuan guru terhadapnya. Prestasi belajar peserta didik kelas VIII 

MTsN 1 Kota Makassar masih pada kategori sedang. Sehingga menarik perhatian 

peneliti untuk meneliti masalah ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik 

dan Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII di 

MTs Negeri 1 Kota Makassar”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogik guru MTsN 1 Kota Makassar?  

2. Bagaimana gambaran kompetensi kepribadian guru MTsN 1 Kota Makassar? 

3. Bagaimana gambaran prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 

Kota Makassar? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar? 



5. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi 

belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar? 

6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian 

guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar? 

C. Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Ho: Tidak ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

H1: Ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar  

bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

2.  Ho: Tidak ada pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi 

belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

H1: Ada pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar  

bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

3. Ho: Tidak ada pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar  bahasa 

Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

H1: Ada pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar  bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

 

 



D. Definisi  Operasional  dan Ruang  Lingkup Penelitian 

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 

Kota Makassar”. 

Penulis memberikan batasan pengertian beberapa istilah untuk memberikan 

pengertian spesifik tentang judul di atas yang memiliki korelasi dengan inti 

permasalahan  guna menghindari pemahaman yang  keliru.  

1. Kompetensi Pedagogik Guru yang dimaksud yaitu kemampuan guru dalam proses 

pembelajaran serta pengelolaan peserta didik yang terdiri dari: pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, 

pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan verbagai potensi yang 

dimilikinya. Karena begitu banyak indikator pedagogik guru maka dibatasi hanya 

yang menyangkut perlakuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

diantaranya: pemahaman tentang peserta didik, pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik.  

2. Kompetensi Kepribadian Guru yang dimaksud yaitu berkaitan dengan perilaku 

pribadi guru itu sendiri. Kemampuan kepribadian itu mencakup kemampuan yang 

stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia.  

3. Prestasi belajar  bahasa Arab yang dimaksudkan disini adalah hasil/skor yang 

dicapai oleh peserta didik yang tertulis dalam buku laporannya setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Kota Makassar.  



E.  Kajian  Pustaka 

Mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian ini penulis menemukan 

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang  

penulis teliti. Di antara penelitian yang penulis maksud adalah sebagai berikut: 

1. Kartini Kadir mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik guru memiliki 

peranan untuk mengatasi kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran.
14

 

Guru memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan dan 

kelemahan yang dihadapi oleh peserta didik, dengan adanya kompetensi yang 

dimiliki oleh guru akan lebih mudah untuk mengatasi kelemahan peserta didik. 

Lebih besar kompetensi seorang guru maka semakin mudah dalam membantu 

prestasi peserta didik.    

2. Umi Hani dalam penelitiannya Menjelaskan bahwa secara umum, guru perlu 

mempraktikkan kompetensi pedagogis yang diperoleh di dunia akademis secara 

tepat waktu dan akurat untuk mencapai keselarasan antara praktik pembelajaran 

mata pelajaran dan teori yang diterima secara umum.
15

 

Proses pendidikan yang baik adalah ketika apa yang diterapkan dalam 

dunia pendidikan sesuai dengan teori-teori yang ada, sehingga pemahaman yang 

diperoleh oleh peserta didik menjadi terarah. Kompetensi pedagogik tersebutperlu 

dikembangkan oleh pendidik demi terciptanya pendidikan yang baik demi 

mengembangkan prestasi belajar peserta didik. 
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3. Hamka berpendapat bahwa pendidikan harus ditunjang dengan kemampuan guru 

dalam menguasai bahan ajar, teori-teori kependidikan, pengalaman dalam nengajar 

serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai, sikap dan 

kepribadian.
16

 Berkaitan dengan hal itu, maka guru mesti selalu berusaha 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga tatanan pendidikan 

akan semakin maju dan berkembang.  

4. Ulfa Wahyuni menjelaskan bahwa tingkah laku dan moral seorang guru pada 

umumnya merupakan ekspresi lain dari kepribadian. Bagi peserta didik yang 

masih kecil, guru adalah orang pertama setelah orang tua yang mempengaruhi 

kepribadian mereka. Sikap dan moral guru yang buruk umumnya merugikan moral 

peserta didik.
17

Sehingga peran guru dalam hal ini harus memiliki tingkah laku 

sehingga menjadi teladan bagi peserta didiknya, karena sejatinya peseta didik itu 

memiliki sifat meniru.   

5. Norma P. mengemukakan bahwa guru memiliki tugas untuk mewujudkan suasana 

proses pembelajaran dengan baik serta harus memiliki kewibawaan. Unsur-unsur 

tersebut dipadukan dengan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu 

kepada peserta didik, tetapi juga menuntut guru untuk mengakomodasi 

kepribadian mereka. Hal tersebut akan meningkatkan kompetensi guru dalam 

proses pembelajaran serta akan diakui oleh peserta didiknya melalui kasih sayang, 

kelembutan, keteladanan, penguatan serta tindakan tegas yang mendidik.
18
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Guru disamping memberikan pendidikan juga harus berupaya menyentuh 

tatanan kegidupan peserta didik, agar peserta didik merasa bahwa guru mejadi 

orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Sehingga itu menjadi faktor yang 

besar mempengaruhi prestasi belajar peserta didik.  

6. Suhriah juga menjelaskan bahwa agar berhasil dalam mengajar, guru harus 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih matang untuk 

mengelola pembelajaran secara efektif.
19

 Berkaitan dengan hal itu, guru tidaklah 

menjadi orang yang biasa di hadapan peserta didik, tetapi harus menjadi orang 

yang ahli dalam segala hal sehingga peserta didik dengan mudah dapat mengambil 

pelajaran dan pemahaman dari guru. Dengan demikian guru dapat mengelolah 

pembelajaran dengan baik dan efektif. 

7. Hasil penelitian dari Muhammad Azwar Effendi Ammar menunjukkan bahwa 

Kinerja personal guru PAI SD Swasta Bhakti Luhur Medan memenuhi standar 

ideal. Penampilan tulus dan akhlak mulia para guru PAI sangat berpotensi menjadi 

panutan bagi orang-orang di sekitarnya.
20

 

8. Penelitian dari Reo Manuel Manik menunjukkan bahwa Persepsi peserta didik 

terhadap kemampuan kepribadian guru banyak hubungannya dengan kemauan 

peserta didik untuk belajar, dengan Ha diterima dan Ho ditolak. Temuan yang 

diperoleh dari berbagai analisis data, menunjukkan bahwa 14,75% persepsi peserta 
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1 Januari-Maret, 2017), h. 122. 



didik tentang sifat kepribadian guru berkontribusi terhadap motivasi belajar 

mereka dan 85,25% faktor lain yang tidak diselidiki dalam penelitian ini.
21

 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

tersebut di atas, dijelaskan betapa pentingnya kompetensi guru dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Namun penelitian 

sampai saat ini hanya terfokus pada kompetensi guru secara umum, atau pada satu 

pilihan kompetensi yang dimiliki guru. Oleh karena itu penelitian ini sangat berbeda 

dengan penelitian sebelumnya karena membahas dua jenis kompetensi guru yaitu 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru ditinjau dari prestasi belajar 

belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar. 

Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, data-data 

yang dipaparkan merupakan hal yang baru sehingga karya ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

terkhusus pembelajaran bahasa Arab.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan gambaran kompetensi pedagogik guru MTs 

Negeri 1 Kota Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan gambaran kompetensi kepribadian guru MTs 

Negeri 1 Kota Makassar. 

c. Untuk mendeskripsikan gambaran prestasi belajar  bahasa Arab siswa 

kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

                                             
21Reo Manuel Manik, Kontribusi Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK 1 Lintau Buo (Jurnal 

Universitas Negeri Padang, 2014). 



d. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar  bahasa siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

e. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

prestasi belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota 

Makassar. 

f. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar  bahasa 

Arab siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku 

kepentingan, termasuk sekolah, pendidik, siswa dan peneliti. Kontribusi hasil 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Bagi sekolah dan peserta didik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran khususnya pada 

mata pelajaran bahasa Arab dengan meningkatkan kapasitas guru bidang 

studi bahasa Arab di MTsN 1 Kota Makassar. 

2) Bagi  institut, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pedoman untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya pembelajaran 

bahasa Arab. 

3) Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

bagi peneliti dan pendidik untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran 

bahasa Arab. 

 

 



b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat membantu para guru di MTsN 1 Makassar 

untuk lebih memantapkan peran aktifnya dalam proses pembelajaran dengan 

mempraktekkan kompetensi bawaannya dan terus meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan penelitian yang lebih tajam dan mendalam untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mengenai kompetensi 

personal guru bidang studi bahasa Arab. 

3) Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab guna meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab peserta didik. 

 

  



BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kompetensi Guru  

Kompetensi adalah tindakan rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan 

sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kompetensi dapat 

dipahami sebagai keterampilan atau kemampuan..
22 Dalam konteks ini, penting untuk 

memiliki kompetensi yang mendasari perilaku untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Berkaitan dengan kompetensi, Secara etimologis, Moh. Uzer Usman 

menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam 

praktik profesi guru.
23

 

Bagi guru, kompetensi sangat penting dalam memenuhi tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pendidik. Kompetensi tersebut memungkinkan guru dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan lembaga atau sekolahnya. 

Ada tiga istilah yang menjelaskan pengertian kompetensi. Definisi pertama 

menunjukkan bahwa kompetensi secara mendasar diartikan sebagai kemampuan atau 

kesanggupan untuk melakukan suatu kegiatan. Definisi kedua menyebutkan bahwa 

kompetensi pada dasarnya merupakan sifat (karakteristik) seseorang, seperti ability 

(kecakapan), power (kemampuan), authority (otoritas), skill (keterampilan), 

knowledge (pengetahuan) dan sebagainya untuk melakukan apa yang dibutuhkan. 

Kemudian definisi ketiga menyebutkan bahwa kompetensi mengacu pada perilaku 

                                             
22Rusman, Belajar dan Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 157. 
23Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet; XX, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 14. 
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(kinerja) rasional yang cukup untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan kondisi yang 

diharapkan.
24

 

Ketiga pengertian di atas menguraikan pengertian kompetensi yang harus 

dimiliki dalam pelaksanaan suatu pekerjaan guna memperlancar pelaksanaan 

pekerjaan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi adalah seperangkat 

perilaku intelektual dan tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

prasyarat untuk melakukan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.
25

 

Kompetensi adalah deskripsi kualitatif dan kuantitatif dari kualifikasi dan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang.
26 Menurut Munshi dalam Uno, kompetensi 

mengacu pada kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan untuk melakukan 

sesuatu. Kompetensi dipahami sebagai tingkah laku yang wajar dan tingkah laku 

untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. 

Dikatakan rasional karena memiliki arah dan tujuan. Kinerja adalah perilaku nyata 

dalam arti tidak hanya mencakup apa yang diamati, tetapi juga apa yang tidak 

terlihat.
27

 

Mencermati pengertian kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan individu yang diperoleh dan ditingkatkan melalui 

proses pelatihan atau pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam lembaga 

maupun sebagai individu. 

                                             
24Ali Mudlofir, Pendidik Profesional (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 

69-70. 
25Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandug: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 5. 
26Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandug: Remaja Rosda Karya Offset, 2006), h. 4. 
27Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia) (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 61. 



Kualifikasi minimal guru dikatakan guru profesional sebagaimana diatur 

dalam Pasal 8 dan 9 UU No 14 Tahun 2005 dalam artikel Dede Rosyada adalah guru 

harus memiliki kualifikasi pendidikan, menguasai kompetensi guru, sehat jasmani 

dan rohani, serta harus mampu memenuhi tujuan pendidikan nasional. Kemudian 

kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui 

program sarjana atau diploma empat.
28 

Kompetensi guru sangat penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. 

Kompetensi guru meliputi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Namun berdasarkan variabel dalam 

penelitian ini, hanya dua kompetensi guru yang diteliti yaitu kompetensi pedagogik 

dan kompetensi kepribadian. Kedua kompetensi tersebut dapat dibahas Sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi guru mencerminkan tugas dan tanggung jawab guru yang harus 

dipenuhi sehubungan dengan pentingnya kedudukan guru yang mengarah pada suatu 

kompetensi tertentu. Dibutuhkan banyak waktu dan banyak biaya bagi guru untuk 

mencapai tingkat kompetensi yang baik.  

Secara etimologis, kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani yaitu paedos 

dan agogos (paedos = anak dan agogos/agoge = mengatur, membimbing). Oleh 

karena itu, pedagogi berarti membimbing anak-anak.
29

 Sehingga pendidik/guru 

memiliki tugas membimbing dan mengatur. 

                                             
28Dede Rosyada. Guru: Bagaimana Menjadi Profesional (Artikel Dede Rosyada, 2016), 

diakses hari senin tanggal 10 Juli 2023, jam 11.19. 
29

Marselus R Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.28  



Kompetensi pedagogik ditandai dengan memahami keberadaan peserta didik, 

merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar dan 

mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran. Ini termasuk konsep teachability (kesiapan 

mengajar)  yang mengacu pada perolehan pengetahuan dan keterampilan 

pendidikan..
30

 Mengajar adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh semua pihak 

tetapi hanya bagi orang yang meiliki keahlian dalam bidang pengajaran. 

 Kompetensi pedagogik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dimiliki seorang guru dalam rangka melaksanakan tugas 

mengajarnya seperti mengajar, mendidik, mengarah dan mengevaluasi peserta 

didik.
31

 

 Kompetensi pedagogik merupakan keahlian seorang pendidik untuk mengatur 

pembelajaran yang berkaitan  dengan  wawasan  sehingga diperlukan  kemampuan  

secara  akademik  dan intelektual. Berdasarkan  komponen  menyelenggarakan  

proses pembelajaran,  maka pendidik  wajib  mempunyai  keserasian  antara  bidang  

keilmuan  dengan  subjek yang  diajarkan.  Guru harus memiliki keahlian untuk 

mengetahui latar belakang pribadi anak, mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

peserta didik dan memberikan solusi yang tepat. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Jejen Musfah, yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah: 
Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman 
wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) 
pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan 

                                             
30Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2003, tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 

2006), h. 6. 
31Ahmad Arif Hidayat, Profesionalisme Guru Bahasa Arab Ditinjau dari Kompetensi 

Pedagogik di MTs al-Mahalli Pleret Bantul (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016) 



pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan verbagai potensi yang 
dimilikinya.

32
 

Berkaitan dengan hal di atas, bahwa indikator kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki oleh guru yaitu: pemaham wawasan atau landasan kependidikan, 

pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi 

pembelajaran dan pengembangan peserta didik.  

Menurut E Mulyasa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
33

 

Indikator-indikator kompetensi pedagogik tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan 

Sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, guru harus memiliki 

latar belakang akademik. Untuk berhasil mencapai tujuan pembelajaran, guru 

mengajar harus sesuai dengan bidang studi tertentu. Bahkan masih banyak guru yang 

tidak memberikan bimbingan sesuai latar belakang akademik dan menjadi 

                                             
32Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Lihat  juga Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar (Cet. 

III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 30. 
33E Mulyasa, Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 
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permasalahan di lapangan. Hal-hal seperti ini harus berubah jika kita ingin mencapai 

tujuan pendidikan secara memadai. 

 

b. Pemahaman tentang Peserta Didik 

Dalam mempelajari keterampilan guru, keterampilan peserta didik harus 

dipahami. Pemahaman peserta didik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. Wawasan guru ini membantu peserta didik 

mengatasi masalah pribadi dan sosial, mengelola disiplin kelas dengan baik, menilai 

hasil dan kemajuan belajar, mengatasi perbedaan individu dan membimbing peserta 

didik.  

Menurut Nasution, sekitar sepertiga atau seperempat anak memiliki 

kecerdasan yang baik di kelasnya, sepertiga hingga setengah dari anak memiliki 

kecerdasan rata-rata dan seperempat hingga sepertiga tergolong anak yang kurang 

cerdas. Guru mengenal peserta didik agar dapat mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan mereka secara efektif. Sangat penting bagi guru untuk mengetahui dan 

memahami peserta didik dengan baik sehingga guru dapat berhati-hati menentukan 

materi yang akan diberikan, menggunakan proses pembelajaran yang tepat dan 

mendiagnosa kesulitan belajar anak.
34

     

Prestasi akademik atau perilaku peserta didik akan terus berlanjut sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam hal ini, jika konsep pembelajaran 

                                             
34S. Nasution dalam Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 

,h. 126.  



tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik maka yang lamban tentu akan semakin 

tertinggal, sedangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat akan lebih maju 

dalam belajar, yang akan mempersulit pembelajaran karena karakteristik hambatan 

yang berbeda dari peserta didik akan menghadapi banyak kendala.   

c. Pengembangan Kurikulum/Silabus 

Pengembangan kurikulum merupakan hal yang perlu dilakukan oleh guru 

ataupun lembaga pendidikan sebagai langkah untuk melancarkan proses 

pembelajaran. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan 

sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada, baik itu sarana prasarana hingga 

peserta didik. 

Menurut Spurlan, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan 

penyusunan program dan kegiatan pengembangan kurikulum yang akan dilakukan 

agar kurikulum yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan bahan acuan 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
35

 

Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa Pengembangan 

kurikulum ini melibatkan perencana, praktisi, evaluator, dan pengembang purikulum 

nyata. Pada dasarnya kurikulum yang diharapkan memberikan dasar dan konten serta 

bertindak sebagai panduan bagi pengembang yang disesuaikan dengan keterampilan 

siswa secara optimal sesuai kebutuhan dan tantangan pengembangan masyarakat.
36

 

                                             
35Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011) h. 79.  
36Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. (Jakarta: PT 

Rosda Karya Remaja, 2011) h. 150.  



Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa agar pengembangan 

kurikulum tepat sasaran dan terukur, maka harus sesuai dengan konsep yang 

diupayakan atau dipilih oleh lembaga pendidikan. 

d. Perancangan Pembelajaran 

Guru yang baik adalah guru yang selalu melakukan yang terbaik untuk 

menyukseskan proses pembelajaran. Salah satu faktor yang menyukseskan proses 

pembelajaran adalah guru yang selalu siap dan cukup matang dalam mempersiapkan 

atau merencanakan pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengelola proses belajar 

mengajar dapat diukur dari kesediaannya merencanakan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu kegiatan mengajar bagi guru dan kegiatan belajar bagi peserta didik. Guru 

mengajarkan pembelajaran melalui berbagai pengalaman belajar yang menghasilkan 

perubahan pada tingkat kognitif, afektif dan psikomotorik. Sangat penting bagi guru 

untuk mengetahui bagaimana membantu peserta didik mengenali keinginan dan 

minat mereka dalam belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang kegiatan 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut.  

Wina Sanjaya berpendapat bahwa perencanaan membantu dalam mengatur 

proses belajar dengan baik, artinya proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

sistematis sampai tujuan belajar tercapai.
37
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet III; Jakarta Kencana 

Prenada Media Group, 2010), h. 34. 



Perancangan program belajar dilakukan oleh guru. Guru menyadari bahwa 

tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui proses perencanaan yang tepat. Dengan 

kata lain, rencana disusun untuk berhasil, sehingga guru dapat merencanakan dengan 

baik seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapainya dan kemungkinan kegagalan 

dapat diprediksi oleh setiap guru. 

Bayangkan apa yang terjadi ketika guru tidak memiliki pemahaman yang jelas 

tentang apa yang peserta didik tuju dalam proses pembelajaran. Tentunya hal tersebut 

memperlambat proses pembelajaran dan mengakibatkan hasil yang kurang maksimal. 

e. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik 

Kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran meliputi 

kemampuan menghasilkan pembelajaran yang efektif, kemampuan menggunakan alat 

bantu visual, kemampuan menerapkan metodologi yang berbeda, kemampuan 

menindaklanjuti, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mendiagnosa 

ketidakmampuan belajar pada peserta didik.  

Unsur pengelolaan pembelajaran guru tidak terlepas dari upaya guru untuk 

menciptakan suasana sikap mental dan mempertahankan perhatian peserta didik agar 

dapat berkonsentrasi terhadap apa yang harus dipelajarinya. Seorang guru dengan 

metode pembelajaran improvisasi yang baik dapat menarik perhatian peserta didik 

dan memotivasi mereka untuk belajar. Interaksi yang muncul dalam penjelasan kelas 

bukanlah interaksi yang monoton dan guru secara aktif melibatkan peserta didik. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya terdiri dari pengembangan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 



Dalam melaksanakan proses pembelajaran, upaya guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum dan RPP yang dikembangkan didasarkan pada 

langkah-langkah tindakan yang sistematis. Dalam kegiatan ini, guru harus berusaha 

semaksimal mungkin agar peserta didik tetap tertarik untuk belajar. Guru harus 

berusaha menciptakan ruang yang nyaman dan menyenangkan. 

Membuka pelajaran adalah kegiatan guru yang menghubungkan pengalaman 

peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat memfokuskan pikiran dan 

perhatian mereka pada apa yang mereka pelajari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menyiapkan mental peserta didik agar merasa terlibat melalui partisipasi dalam topik 

yang sedang dibahas serta membangkitkan minat dan perhatian terhadap topik yang 

sedang dibahas dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan inti meliputi penguasaan materi, konsistensi penerapan metode atau 

strategi pembelajaran berdasarkan konten yang telah disiapkan, penguasaan pelajaran, 

penguasaan konteks dan komunikasi materi sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Penguasaan materi sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri guru 

terhadap pelajaran dan menciptakan suasana menyenangkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan proses pengembangan 

karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dalam setiap pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimasukkan ke dalam 



keterampilan yang harus diperoleh atau dikuasai peserta didik berdasarkan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Pada tahap akhir pembelajaran, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Guru meninjau pencapaian kompetensi, melibatkan peserta didik, meringkas hasil 

dan memberikan instruksi dan tugas sebagai bagian dari sesi bimbingan belajar.  

f. Evaluasi Hasil Belajar 

Penilaian yang dilakukan guru membantu mendeteksi perubahan kepribadian 

peserta didik baik dari segi tingkat pengetahuan, kompetensi keterampilan, maupun 

perubahan sikap. Oleh karena itu, guru harus mampu menilai proses pembelajaran. 

Setelah hasil penilaian diketahui, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti 

peserta didik yang kinerjanya memenuhi standar kompetensi. Peserta didik kemudian 

menjalani program penguatan materi, sedangkan peserta didik yang hasil belajarnya 

kurang menjalani program remedial, seperti mengulang apa yang telah diajarkan 

sampai peserta didik benar-benar paham. Evaluasi merupakan pendekatan sistematis 

yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan keberhasilan proses 

pembelajaran.  

g. Pengembangan Peserta Didik 

Tugas pokok guru adalah membimbing peserta didik untuk mendapatkan 

prestasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi hal pertama yang perlu 

guru pahami adalah bagaimana karakteristik masing-masing peserta didik dan 

mengembangkan potensi mereka. Karakteristik peserta didik menjadi dasar dalam 



menentukan kedalaman dan lingkup materi sehingga sesuai dengan perkembangan 

peserta didik. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, guru hendaknya dengan antusias dan aktif 

menerapkan berbagai pendekatan, termasuk media, materi, dan metode pembelajaran 

untuk mengatur proses pembelajaran secara tepat dan kreatif sesuai dengan 

perkembangan peserta didik, termasuk gaya belajarnya. 

Guru harus memahami konsep perilaku dan perkembangan pribadi peserta 

didik, tahapan, prinsip dan penerapannya dalam pendidikan. Guru juga harus 

mengidentifikasi perkembangan dalam proses pembelajaran dan keragaman 

karakteristik peserta didik, analisis masalah perkembangan perilaku dan kepribadian 

peserta didik dan mengidentifikasi kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi variasi 

karakter peserta didik. Guru juga dapat memahami konsep potensi peserta didik dan 

mengembangkan dan mendefinisikan fasilitas belajar untuk membantu 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk membimbing dan 

mengarahkan pembelajaran. Menurut Slamet PH dalam Chaeruddin mengatakan 

kompetensi pendidikan terdiri dari sub-kompetensi, yaitu: 

a. Guru harus ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diajarkan. 

b. Guru harus ikut serta dalam mengembangkan silabus yang terkait dengan mata 

pelajaran berdasarkan standar kompetensi. 

c. Guru harus merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 



d. Guru harus merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas. 

e. Guru melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan berorientasi terhadap 

perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan). 

f. Guru mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara otentik. 

g. Guru membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, seperti pelajaran, 

kepribadian, bakat, minat dan karir. 

h. Guru mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.
38

 

Dalam kompetensi pedagogik, guru harus mampu mengelola kegiatan 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pembelajaran. Guru perlu menguasai manajemen kurikulum, mulai dari 

merencanakan langkah-langkah kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan 

mengevaluasi kurikulum. Selain itu juga diperlukan pemahaman tentang psikologi 

pendidikan, khususnya kebutuhan dan perkembangan peserta didik, agar kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna dan berhasil.
39

 

Kegiatan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan pendidikan yang 

memiliki tujuan. Tanggung jawab utama untuk mencapai tujuan ini terletak pada 

guru. Karena guru memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran dan 

memiliki peran ganda bukan hanya guru. Guru mengambil peran ini sebagai guru, 

perencana dan mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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Ketika mempelajari mata pelajaran bahasa Arab, kualifikasi guru harus 

relevan dengan pelajaran itu. Hal ini untuk memastikan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan. 

Sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan, guru harus memiliki 

kemampuan dasar di samping memahami masalah-masalah filosofis, konseptual, dan 

teknis. Keterampilan dasar yang harus dikembangkan guru adalah menguasai bahan 

ajar, mengarahkan program belajar mengajar, memimpin kelas, menggunakan 

media/sumber daya, menguasai dasar-dasar pedagogi, membimbing interaksi belajar 

mengajar, mengevaluasi kinerja peserta didik, mengenal program konseling sekolah, 

mengelola administrasi sekolah, memahami prinsip, dan menginterpretasikan hasil 

penelitian pendidikan untuk tujuan pendidikan..
40

 

Amiruddin, dalam Umar Sulaiman, menyatakan bahwa kompetensi dasar 

yang harus dimiliki seorang guru adalah:  

1. Menguasai bidang ilmu tertentu yang diajarkan di depan kelas (Cognitive Based 

Competence). 

2. Mampu melaksanakan tugas profesional sebagai guru (Performance Based 

Competence). 

3. Memiliki sikap mandiri (Afectife Based Competence).  
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4. Mampu mentransformasikan (impact Based Competence) kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor peserta didik sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas 

yang diharapkan.  

5. Kompetensi eksploratori (Explolatory Based Competence) adalah kemampuan 

guru untuk terus menerus meningkatkan mutu pelayanan profesional.
41 

Menurut Glasser dalam Rusman mengatakan bahwa dalam hal kompetensi 

guru, ada empat hal yang harus dikuasai seorang guru, yaitu menguasai suatu mata 

pelajaran, mampu mendiagnosa perilaku peserta didik, mampu melaksanakan proses 

pembelajaran dan mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
42

 

Berdasarkan sudut pandang ini, dapat ditegaskan bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan guru mengelola peserta didik. Menurut Syaiful Sagala 

dalam Chaeruddin, mengatakan kompetensi pedagogik dalam mengelola peserta 

didik antara lain:  

1. Pemahaman wawasan guru tentang dasar-dasar dan fundamental pendidikan.  

2. Guru perlu memahami potensi dan keragaman peserta didiknya.  

3. Guru dapat membuat silabus baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk 

implementasi di dalam proses pembelajaran.  

4. Guru dapat mendasarkan rencana dan strategi pembelajarannya pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar.  
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5. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran pedagogis dengan kepribadian peserta 

didik, menjadikan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

6. Guru dapat menilai hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang 

dipersyaratkan.  

7. Guru dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intra 

dan ekstrakurikuler guna mewujudkan potensi diri yang beragam.
43

 

Kompetensi seorang guru sangat erat kaitannya dengan kegiatan 

pembelajaran. Dalam konteks ini, guru adalah subjek sekaligus objek dalam proses 

pembelajaran. Guru mata pelajaran tidak hanya menguasai mata pelajaran, tetapi juga 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta melakukan kegiatan 

evaluasi. Guru harus proaktif dalam segala fenomena perkembangan peserta didik 

sebagai objek kegiatan belajarnya dan lebih terbuka terhadap saran dan pendapat 

sebagai hasil dari kegiatan belajarnya. 

Guru merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan di 

lingkungan pendidikan, khususnya pada pendidikan sekolah formal. Karena posisi 

guru berada di garis depan dalam praktik pendidikan. Dengan kata lain, guru 

merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun untuk 

meningkatkan pendidikan tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan tanpa 
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dukungan dari guru yang kompeten. Oleh karena itu, guru yang berkualifikasi tinggi, 

kompeten dan berdedikasi tinggi dituntut untuk menjalankan tugas profesionalnya. 

Guru merupakan penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada 

umumnya, karena guru berperan penting dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran adalah sekumpulan proses dimana guru dan peserta didik berinteraksi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru meliputi pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pelajaran, pengawas, motivator 

dan evaluator.
44

 

Agar guru dapat mengemban dan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, 

maka setiap guru harus memiliki kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung 

jawab tersebut. Guru harus mahir dalam berbagai metode pembelajaran yang efektif, 

mahir membuat model pelajaran, memahami kurikulum dengan baik, dapat mengajar 

di kelas, memimpin dengan memberi contoh dan memberikan nasihat serta arahan 

yang berguna, mahir dalam teknik pembelajaran, mampu memberikan bimbingan dan 

saran, membuat dan menerapkan prosedur untuk menilai kemajuan dalam 

pembelajaran dan sebagainya.
45

 

Menurut Nasanius dalam Rusman, bahwa kemunduran pendidikan bukan 

karena kurikulum, tetapi karena kurangnya keterampilan para guru dan kesiapan 

peserta didik yang kurang. Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas 

dengan lancar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yang meliputi 
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minat dan bakat guru dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan, sarana, 

prasarana, dan ragam latihan yang dilakukan guru.
46

 Guru perlu mengaktifkan peserta 

didik untuk mencapai potensi penuh mereka di kelas dan juga harus mampu 

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian adalah sifat penting dalam psikologi dan tercermin dalam sikap 

seseorang. Menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo yang dikutip dalam Ngainun 

Naim, kepribadian ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu personality. Kata 

personality berarti kualitas atau perilaku unik seseorang yang membedakannya dari 

orang lain.
47

 Sedangkan secara etimologis personality berasal dari bahasa latin yaitu 

person (kedok) dan personare (menembus). Persona biasanya digunakan oleh 

seniman kuno untuk menggambarkan perilaku atau kepribadian tertentu dari 

seseorang. Persona berarti pelakunya mencoba menginvasi dunia luar untuk 

mengekspresikan citra manusia tertentu.
48

 

Menurut John W. Santrock kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, 

emosi dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi 

dunianya.
49
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Kompetensi kepribadian ini menjadi panutan bagi peserta didik karena 

memiliki kepribadian yang mantap dan stabil serta kepribadian yang matang, arif, 

berwibawa dan berakhlak mulia. Dengan kata lain, guru memiliki sikap kepribadian 

yang teguh dan dapat menjadi pusat inspirasi bagi peserta didiknya. Sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodo, ing 

madya mangun karso dan tutu wuri handayani (di depan guru memberi 

teladan/contoh, di tengan memberikan karsa dan di belakang memberikan 

dorongan/motivasi.
50

 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan 

peserta didik. Semua peserta didik diharapkan memiliki karakter moral yang 

kompeten. Tidak ada guru yang mengharapkan peserta didiknya menjadi sampah 

masyarakat. Oleh karena itu, guru berusaha membimbing dan menyemangati peserta 

didiknya dengan ketakwaan dan kesetiaan agar mereka menjadi insan yang berguna 

bagi bangsa dan negaranya di masa depan. Setiap hari, guru harus menginvestasikan 

waktunya untuk kepentingan peserta didiknya. Suatu hari, ketika para peserta didik 

tidak ada di sekolah, guru bertanya kepada anak-anak mengapa mereka tidak pergi ke 

sekolah. peserta didik yang sakit, yang tidak semangat belajar, yang terlambat 

sekolah, yang tidak mengetahui isi mata pelajaran, yang berpakaian jorok, yang 
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berprestasi kurang baik, yang terlambat membayar SPP, yang tidak memiliki seragam 

dan sebagainya menjadi perhatian guru. guru.
51

 

Tanggung jawab seorang guru kepada peserta didiknya begitu besar sehingga 

baik hujan maupun panas tidak dapat menghalanginya untuk selalu berada di tengah 

peserta didiknya. Bahkan jika beberapa peserta didik bersikap kasar kepada orang 

lain, guru tidak akan pernah memusuhi mereka. Guru itu sabar dan bijaksana, tetapi 

memberi nasihat tentang bagaimana bersikap sopan kepada orang lain. Mengajar 

didasarkan pada panggilan jiwa sebagai guru, maka sewajarnya guru terluka ketika 

melihat peserta didik berkelahi, minum minuman keras, merokok, mengisap ganja 

dan lem. Siang dan malam guru selalu memikirkan bagaimana cara untuk mencegah 

peserta didik melakukan hal-hal buruk.. 

          Guru seperti itu diharapkan dapat terlibat dalam lembaga pendidikan. Guru 

bukan hanya menyuntikkan pengetahuan ke dalam otak peserta didik. Sedangkan 

jiwa dan kepribadiannya belum terbangun. Memberikan ilmu kepada seorang peserta 

didik itu mudah, tetapi membentuk jiwa dan kepribadian mereka itu adalah tugas 

yang sulit. Karena peserta didik adalah makhluk dengan otak dan potensi yang perlu 

dipengaruhi. 

Guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kepada peserta didik 

mereka seperangkat norma untuk membantu mereka memahami apa yang tidak 

bermoral, apa yang etis dan apa yang tidak. Semua norma tersebut tidak perlu 
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ditetapkan oleh guru di dalam kelas, guru perlu mencontohkannya melalui sikap, 

tingkah laku dan perbuatan di luar kelas juga. Pendidikan bukan hanya kata-kata, 

tetapi juga sikap, tindakan dan perbuatan.
52

 

Ada ayat dalam Al-Qur'an yang mengajarkan bagaimana guru harus bersikap 

dan berperilaku dalam rangka menunaikan tugasnya, antara lain dalam Q.S al-

Nahl/16: 125, yaitu: 

َر بَّكَ  َإ فَّ َأ حْس ن  َب الَّت يَْه ي  لْه مْ اد  َج  َو  َو اْلم وْع ظ ة َاْلح س ن ة  كْم ة  َب اْلح  َر بِّك  َإ ل ىَس ب يْل  َع نََْا دعْ  َب م نَْض لَّ َأ عْل م  ه و 
َأ عْل م َب اْلم هْت د يْن . َه و  ب يْل ه َو  َس 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengatahui tentang siapa yang sesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

53
 

Berdasarkan ayat di atas, banyak penafsiran dari para mufassir mengenai ayat 

tersebut, salah satunya terdapat dalam Tafsir al-Muyassar yang mengatakan bahwa 

tafsiran ayat tersebut yaitu serulah (wahai rasul) oleh mu dan orang-orang yang 

mengikutimu kepada agama tuhanmu dan jalanNya yang lurus dengan cara 

bijakasana yang telah Allah wahyukan kepadamu di dalam al-qur‟an dan -sunnah. 

Dan bicaralah kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka dan 

nasihati mereka dengan baik-baik yang akan mendorong mereka menyukai kebaikan 

dan menjauhkan mereka dari keburukan dan debatlah mereka dengan cara perdebatan 

yang terbaik dengan halus dan lemah lembut. sebab tidak ada kewajiban atas dirimu 
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selain menyampaikan, Dan sungguh engkau telah menyampaikan, adapun hidayah 

bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia lebih tahu siapa saja yang sesat dari 

jalanNya dan Dia lebih tahu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah.
54

 

Tanggung jawab guru merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan 

itikad baik dan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan diridhoi Allah swt. Pekerjaan 

seorang guru membutuhkan keseriusan dalam banyak hal. Oleh karena itu, 

kedudukan dan persyaratan profesional kependidikan atau mereka yang disebut 

pendidik karena profesinya, juga patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang 

serius.. 

Guru bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan di sekolah 

dalam hal membimbing dan mengajar peserta didik. Tanggung jawab tersebut berupa 

melakukan pengembangan kurikulum, membimbing pembelajaran peserta didik, 

mengembangkan budi pekerti, watak dan fisik peserta didik, menganalisis kesulitan 

belajar dan menilai kemajuan belajar peserta didik. 

Kompetensi kepribadian adalah pribadi yang mantap, berakhlak mulia, 

bijaksana, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik. Setiap perkataan, 

tingkah laku dan tindakan yang positif, bila dilakukan dengan kesadaran penuh, akan 

meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang.
55

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dalam Chaeruddin B menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
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kompetensi kepribadian adalah kemampuan individu untuk mencerminkan 

kepribadiannya. (1) bertindak secara stabil dan konsisten sesuai dengan norma 

hukum, sosial dan etika yang berlaku; (2) dewasa, artinya memiliki kemandirian 

dalam bertindak sebagai pendidik yang merepresentasikan etika profesi guru; (3) arif 

dan bijaksana, yaitu perbuatan yang menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak, serta perbuatan yang ditujukan untuk kemaslahatan peserta didik, sekolah 

dan masyarakat; (4) Berwibawa, yaitu perilaku guru yang dihormati yang 

berpengaruh positif terhadap peserta didik. (5) Memiliki akhlak dan perilaku yang 

luhur yang dapat diteladani oleh peserta didik, berperilaku sesuai dengan norma 

agama, serta jujur, ikhlas dan baik hati.
56

 

Menurut Zakiya Darajat yang dikutip dalam Muh. Yahadi menyampaikan 

bahwa kepribadian adalah kumpulan ciri-ciri aqliah, jismiah, khalqiyah dan iradiah 

yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, kepribadian bersifat 

abstrak dan dapat dikenali hanya dari penampilan, cara bertindak, cara berbicara, cara 

berpakaian dan cara A menghadapi masalah..
57

 

Berkaitan dengan hal tersebut, kepribadian adalah keseluruhan yang berasal 

dari individu baik dari segi psikis maupun segi fisik. Gejala psikis akan nampak pada 

fisik dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Dengan demikian seluruh sikap yang 

dimiliki seseorang adalah merupakan kepribadiannya.  
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Kepribadian yang mantap dan stabil berarti menaati peraturan perundang-

undangan, menunjukkan perilaku disiplin, menunjukkan komitmen terhadap tugas 

pendidik, berpegang teguh pada kode etik profesi guru dan konsisten mengikuti 

norma-norma yang telah ditetapkan ditandai dengan kepatuhan yang konsisten 

terhadap aturan dan disiplin diri. 

Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus bertindak dengan bangga atas 

tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa 

yang berkualitas. Meski menghadapi tantangan dan hambatan yang besar dalam 

pelaksanaan tugasnya, mereka harus tetap berkemauan keras untuk menjalankan 

tugasnya sebagai guru.
58

 

Kompetensi guru merupakan tindakan yang sangat penting dan bermakna dari 

seorang guru atau tenaga kependidikan. Tindakan di sini tidak hanya mencakup 

tindakan nyata, tetapi juga tindakan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, kompetensi 

seorang guru adalah kapasitas batin yang dimiliki seorang guru untuk melaksanakan 

tugas profesionalnya. Tugas seorang guru biasanya diukur dari sejauh mana guru 

memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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Zakia Darajat berpendapat bahwa faktor terpenting bagi seorang guru adalah 

kepribadian. Kepribadian ini menjadi ukuran apakah guru itu pendidik atau pelatih 

yang baik, atau justru menghancurkan masa depan peserta didik.
59

 

Kepribadian seseorang memilik faktor tertentu. Menurut John W. Santrock 

menjelaskan ada lima besar faktor kepribadian seseorang yang terdiri dari stabilitas 

emosional, ekstraversi, keterbukaan kepada pengalaman, kepatuhan dan kepekaan 

nurani.
60

 

Kepribadian mencakup semua unsur fisik dan psikis yang ada pada diri 

seorang guru. Hal ini memperjelas bahwa setiap tindakan dan perilaku seseorang 

mencerminkan karakternya. Jika akhlaknya baik, maka kewibawaannya juga akan 

baik, tetapi semua itu tidak terlepas dari ilmu dan akhlaknya. 

Tergolong atau tidaknya seorang guru sebagai pendidik yang baik tergantung 

dari kepribadian guru itu sendiri atau sebaliknya, guru menjadi perusak bagi perserta 

didiknya. Menurut Sudarwan Danin dalam Chaeruddin menjelasakan bahwa 

kemampuan kepribadian terdiri dari lima sub-kompetensi, yaitu: 

a. Kepribadian yang mantap dan stabil, seseorang yang berwatak mantap yang 

menunjukkan tanda-tanda bertindak sesuai dengan norma hukum dan sosial, 

bangga menjadi guru dan selalu bertindak sesuai dengan norma.  

b. Kepribadian yang dewasa, kepribadian yang matang menunjukkan kemandirian 

dalam pendidikan dan etos kerja dalam pendidikan.  
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c. Kepribadian yang arif, kepribadian bijaksana memiliki indeks bertindak untuk 

kepentingan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan 

dalam pemikiran dan tindakan.  

d. Kepribadian yang berwibawa, indikatornya menunjukkan perilaku yang 

berdampak positif bagi siswa dan menunjukkan perilaku yang dihormati.  

e. Berakhlak mulia, mampu menjadi panutan, menunjukkan tanda-tanda bertindak 

sesuai dengan norma agama (iman dan taqwa, kejujuran, keikhlasan, kebaikan) 

dan menunjukkan perilaku keteladanan bagi peserta didik.
61

 

Kompetensi kepribadian adalah mereka yang memiliki karakter yang stabil, 

dewasa, bijaksana, berwibawa, teladan dan mulia.
62

 Guru sebagai panutan akan 

mengubah perilaku peserta didik, guru adalah panutan. Guru yang baik dihormati dan 

disegani oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus bertekad untuk mendidik 

dirinya terlebih dahulu sebelum mengajar orang lain. Pendidikan dengan keteladanan 

adalah pendidikan yang paling efektif. Ketika seorang guru populer, peserta didik 

secara otomatis menyukai mata pelajaran yang diajarkan guru dan peserta didik 

mendekati mata pelajaran dengan semangat dan inisiatif. Di sisi lain, guru yang tidak 

disukai peserta didik merasa tidak puas dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan 

bersikap acuh tak acuh terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. 

Dibutuhkan guru yang baik untuk menanamkan kebiasaan pada peserta didik. 

Mengingat guru adalah orang yang diikuti perkataannya dan perbuatannya ditiru, 
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maka peserta didik akan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik di bawah 

bimbingan guru yang baik, menarik dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya peranan kepribadian guru.
63

 

Sebagai seorang guru, diperlukan karakter yang baik yang dapat ditiru oleh 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dan menjadi acuan dalam 

pembelajarannya. Menurut Abd Rachman Shaleh dan Soependri Suriadinata di dalam 

Ngainum Naim menyatakan bahwa sifat-sifat kepribadian yang harus dimiliki oleh 

seorang guru, antara lain: 

a. Guru harus menjadi orang yang saleh, dan semua kualitas, sikap dan tindakannya 

harus mencerminkan kesalehan itu. 

b. Guru harus bisa bergaul dengan peserta didiknya sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan mereka untuk memiliki hubungan yang dekat tetapi sesuai dengan 

karakter mereka.  

c. Guru harus penuh minat dan perhatian, mencintai posisinya dan berusaha untuk 

dapat lebih mengembangkan posisi profesionalnya.  

d. Guru harus memiliki ambisi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
64

 

Seorang guru adalah guru profesional jika dia menunjukkan ciri-ciri 

kepribadian di atas. Untuk menjadi guru yang profesional, guru perlu mengetahui 

kualifikasi pribadinya dalam proses pembelajaran. Menurut Cece Wijaya dan Tabrani 
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Rusyan dalam Ngainun Naim mengatakan, kualifikasi pribadi sebagai guru harus ada 

dalam proses pembelajaran, antara lain: 

a. Kemampuan dan integrasi pribadi 

Guru harus diharapkan untuk menjadi teratur, konsisten dan kreatif dalam 

pekerjaannya dan peserta didiknya. Kemantapan kerja harus menjadi sifat pribadi 

dan gaya hidup seorang guru, sehingga dapat ditanamkan pada peserta didik. 

Stabilitas dan integritas pribadi ini tidak datang secara alami, tetapi tumbuh 

melalui proses pembelajaran yang dirancang secara sadar. 

b. Peka terhadap perubahan 

Sebagai seorang guru harus peka terhadap lingkungan sekolah dan apa yang 

terjadi di sekitar. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan sekolah relevan dan 

tidak usang. Guru harus mengikuti perkembangan yang ada di dalam Pendidikan 

sehingga posisi guru tidak menjadi hambatan didalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

c. Berfikir alternatif 

Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, guru hendaknya 

mempersiapkan berbagai masalah dan alternatif pemecahan yang mungkin 

dihadapi dalam proses pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya harus dapat 

memberikan alternatif jawaban dan memilih alternatif jawaban guna 

memperlancar proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pengajaran untuk 

hasil yang baik. 

 



d. Adil, jujur dan objektif 

Sudah menjadi tugas guru untuk memperlakukan dan menilai peserta didik 

secara adil, jujur dan objektif dalam proses pembelajaran. Kualitas-kualitas ini 

perlu didukung oleh pengakuan dan pengamalan nilai-nilai moral dan sosial 

budaya yang diambil dari kehidupan masyarakat dan pengalaman belajar kolektif. 

e. Disiplin dalam melaksanakan tugas 

Disiplin berasal dari kebiasaan hidup, belajar secara teratur dan mencintai 

serta menghargai pekerjaan. Disiplin adalah bagian dari kebiasaan yang harus 

dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang. Budaya disiplin tidak akan terjadi 

jika guru sering melanggar aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru 

harus menjadi contoh dan teladan dalam disiplin. Menurut Sudarwan Danim 

bahwa disiplin diri tegakkan di atas pilar-pilar tertentu. Ada enam pilar disiplin 

diri, yaitu akseptansi, energi kemauan, bekerja keras, menghargai waktu, 

mengembangkan produktivitas personal dan persistensi.
65

 

f. Ulet dan tekun bekerja 

Sebagai seorang guru, harus memiliki sifat ulet, gigih dan tanpa pamrih 

dalam menjalankan setiap tugas agar apa yang direncanakan berhasil dan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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g. Berusaha memperoleh hasil yang terbaik 

Guru diharapkan untuk terus meningkatkan dan mencari cara baru untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran dan untuk meningkatkan pengetahuan umum. 

Aspek terpenting dari sifat ini adalah cara guru berpikir dan berusaha untuk terus 

meningkatkan hasil kerja dengan cara yang positif. Sehingga tidak berarti bahwa 

guru harus perfeksionis yang mengharapkan segalanya sempurna. 

h. Simpatik, bijaksana dan sederhana dalam bertindak 

Ciri-ciri ini mencerminkan kematangan pribadi, kematangan sosial dan 

emosional, pengalaman hidup dalam masyarakat, pengalaman belajar yang relevan 

dan terutama praktik di kelas. 

i. Bersifat terbuka 

Guru diharapkan dapat berkomunikasi secara terbuka dengan peserta didik, 

teman sebaya, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Agar sekolah dapat 

berperan sentral dalam pembangunan daerah dan agar guru dapat berperan sebagai 

pemimpin dalam pembangunan daerah, maka guru dituntut memiliki kemampuan 

untuk merespon permintaan dari berbagai sudut pandang. 

j. Kreatif 

Sebagai seorang guru harus memiliki sifat kreatif. Dengan kata lain, guru 

harus mampu memahami berbagai kemungkinan yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Dalam mencapai sifat kreatif guru ditekankan untuk selalu melatih 

diri serta menambah wawasan dari berbagai macam sumber. Guru yang kreatif 

dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan baik. 



k. Berwibawa 

Guru membutuhkan kewibawaan agar proses pembelajaran dapat terlaksana 

dengan baik, disiplin dan tertib.
66

 Guru yang berwibawa sangat disegani oleh 

peserta didik dan dapat menjadi contoh dalam peningkatan karakter mereka. 

Kepribadian dewasa dicirikan oleh kemandirian dalam melakukan pendidikan, 

penyelesaian tugas yang mandiri, pengambilan keputusan yang mandiri dan evaluasi 

diri (refleksi diri), serta pekerjaan pendidikan dengan ketekunan yang luar biasa dan 

penyelesaian tugas yang bertanggung jawab serta pengembangan lebih lanjut sebagai 

pendidik. 

Semua guru harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan 

keterampilan pribadi mereka. Jika tidak, guru dapat menjadi ketinggalan dan 

kesulitan membimbing peserta didik menuju tujuan masa depan mereka.
67

 

          Kepribadian yang berwibawa memiliki ciri-ciri perilaku yang secara positif 

mempengaruhi peserta didik. Guru harus unggul dalam memberikan pendapat yang 

berdampak positif bagi peserta didiknya, seperti perilaku yang dihormati, sifat 

perilaku yang dipengaruhi peserta didik, perilaku yang dihormati teman sebaya, dan 

perilaku yang dihormati masyarakat. 

Sukardi mengatakan guru harus memiliki kepribadian yang baik dan unik. 

Guru harus baik dan sabar, menunjukkan pengertian, menanamkan kepercayaan dan 
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menciptakan suasana yang aman. Selain itu, guru harus memberikan tugas untuk 

mendorong, memodifikasi, mendisiplinkan, dan menilai prestasi siswa.
68

 

Dengan kata lain, guru diharapkan berperan ganda dalam menghadapi peserta 

didik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang dikatakan Sukardi, peran 

ganda ini bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung situasi dan kondisi. 

Kadang-kadang guru bertindak sebagai teman peserta didik, kadang-kadang sebagai 

penghukum, konselor, penghalang, fasilitator dan peran lainnya tergantung situasi 

peserta didik.
69

 

Sedangkan menurut Mappanganro, bahwa kewibawaan juga meliputi suara, 

tatapan mata, ekspresi wajah, sikap berdiri dan duduk, ekspresi wajah, dan kelancaran 

pengucapan.
70

 Oleh karena itu, salah satu hal yang membuat guru bahasa Arab 

berwibawa adalah memiliki kefasihan dalam pengucapan huru-huruf Arab, memiliki 

suara yang tegas serta memiliki mimik muka yang sesuai dengan apa yang 

disampaikan. 

Secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Surya dalam 

Ngainun Naim, mengatakan bahwa Ada empat faktor yang menentukan kewibawaan 

seseorang. Pertama, keunggulan berupa manfaat yang mereka miliki dalam berbagai 

bentuk. Kedua: percaya diri. Rasa percaya diri sangat mempengaruhi kewibawaan 

seseorang. Sebaliknya, kepercayaan menggambarkan kualitas pribadi seseorang yang 

muncul dari citra diri mereka. Ketiga adalah ketepatan pengambilan keputusan. 
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Keempat: Tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Setiap keputusan yang 

diambil memiliki konsekuensi yang berbeda, baik positif maupun negatif.
71

 

Dari segi kepribadian, guru harus memiliki akhlak yang mulia dan dapat 

menjadi panutan dan bertindak sesuai dengan norma agama (imtaq, kejujuran, 

keikhlasan, kebaikan) dan menghormati ajaran agamanya sendiri serta menghormati 

ajaran agama lain, menerapkannya pada agama yang dianutnya, menerapkan norma 

kejujuran, menunjukkan keikhlasan, menggunakan bahasa yang sopan secara teratur 

untuk memberi contoh kepada peserta didik, menunjukkan perilaku yang dapat ditiru 

oleh peserta didik dan perilaku yang terpuji untuk memberi contoh kepada peserta 

didik. 

Pada dasarnya guru agama dan guru pendidikan umum memiliki kesamaan, 

hanya saja kepribadian merupakan aspek terpenting bagi guru agama. Karena pada 

dasarnya guru agama memberikan contoh kepada peserta didik mereka dalam menilai 

perilaku moral. 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi Belajar merupakan gabungan dari dua kata yaitu prestasi dan belajar. 

Prestasi dan belajar memiliki arti yang berbeda. Jadi, sebelum menjelaskan definisi 

prestasi belajar, maka akan diuraikan pengertian prestasi dan belajar. 
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Mas‟ud Khasan dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa 

“prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan 

hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja”.
72

 Prestasi dapat diartikan sebagai 

hasil kegiatan yang dilakukan atau dihasilkan oleh individu maupun kelompok. 

Ada kepercayaan bahwa jika seseorang tidak mengambil tindakan, hasil tidak 

akan pernah tercapai. Hasil belajar adalah prestasi yang telah dicapai seorang peserta 

didik setelah menyelesaikan suatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu prestasi 

belajar dapat diukur setelah kegiatan belajar dilaksanakan. Keberhasilan seseorang 

dalam program pembelajaran dapat diukur dengan prestasi belajar. 

Kemampuan intelektual peserta didik sangat menentukan mampu atau 

tidaknya mereka mencapai prestasi. Guru perlu melakukan penilaian untuk 

mengetahui bagaimana peserta didik mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Tujuannya adalah untuk melihat apa yang telah dicapai peserta didik setelah proses 

pembelajaran. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh sebagai akibat 

dari kegiatan atau usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan suatu 

kegiatan pembelajaran, prestasi belajar adalah kegiatan pembelajaran atau hasil yang 

diperoleh setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. 

Belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena melalui 

belajar seseorang dapat memahami sesuatu, menguasainya dan meningkatkan 
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keterampilannya. Belajar adalah perkembangan hidup manusia sejak lahir dan 

berlanjut sepanjang hayat.
73

 

Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda tentang belajar. Menurut 

Witherington, belajar adalah perubahan kepribadian melalui pola respon baru berupa 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. Pakar lain Crow and 

Crow mengatakan bahwa belajar adalah perolehan kebiasaan, pengetahuan dan sikap. 

Hilgard juga mengatakan bahwa belajar adalah proses menanggapi situasi yang 

mengarah pada munculnya perilaku baru pada individu.
74

 

Menurut Cronbach, dalam Yatim Riyanto, belajar adalah perubahan tingkah 

laku melalui pengalaman. Di sisi lain, Walker berpendapat bahwa belajar adalah 

perubahan kinerja tugas yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan tidak ada 

hubungannya dengan kematangan mental, kelelahan, motivasi, perubahan rangsangan 

atau faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas belajar.
75

 

Menurut Kimble dalam B.R Hergenhahn dan Mattew H. Olson bahwa belajar 

merupakan perubahan suatu perilaku relatif yang berasal dari pengalaman dan tidak 

bisa dikaitkan pada Temporary body states (keadaan tubuh temporer) seperti keadaan 

yang disebabkan oleh sakit, keletihan atau obat-obatan.
76
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Menurut Skinner didalam Dimyanti dan Mudjiono bahwa belajar adalah 

perubahan perilaku. Orang yang mengikuti proses belajar maka respon terhadap 

sesuatu menjadi lebih baik. Sebaliknya, apabila orang tidak mengikuti proses belajar 

maka responnya menjadi kurang.
77

 

Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang dilalui oleh peserta didik melalui pengalaman interaksi 

dengan pendidik dengan maksud dapat mengalami perubahan baik dalam sikap, 

pengetahuan dan pengalaman hidup untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan seseorang 

melalui pengalaman. Perubahan akibat proses belajar dapat terwujud dalam banyak 

hal, antara lain perubahan pengetahuan, sikap, pemahaman, informasi dan 

keterampilan.
78

 

Belajar adalah perubahan kemampuan manusia yang dihasilkan dari interaksi 

pengalaman dengan lingkungan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan internal 

yang melibatkan pengetahuan, sikap, emosi dan jiwa yang dibentuk oleh 

pengalaman.
79

 

Pandangan lain mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses dalam 

penemuan pengetahuan baru, artinya bahwa belajar itu berangkat dari suatu 

pengetahuan dan dengannya akan menghasilkan pengetahuan baru setelah melalui 
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atau melakukan proses pengkajian, pemahaman, analisis dan pengembangan. Dengan 

demikian, belajar yang dilakukan secara berlahan-lahan akan membentuk 

keterampilan dan skill peserta didik yang merupakan bentukan dan pengaruh 

langsung dari pengetahuan yang didapatkan.
80

 

Kata belajar berarti menyerap pengetahuan. Belajar merupakan perubahan 

perilaku seseorang, tetapi tanpa sesuatu yang mendorong orang tersebut, proses ini 

tidak dapat terjadi. prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, tetapi 

proses adalah hasil dari proses belajar. Memahami apa arti prestasi secara umum 

membutuhkan pendapat yang berbeda tergantung pada suatu pandangan. Namun dari 

perbedaan pendapat tersebut kita bisa melihat persamaannya.  

Berdasarkan pengertian di atas, prestasi belajar diartikan sebagai hasil usaha 

terbaik seseorang dalam menguasai materi pelajaran atau kegiatan yang dilakukan. 

Oleh karena itu, belajar yang berhasil adalah hasil maksimal yang dapat dicapai 

seseorang setelah belajar, yaitu upaya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan 

atau sikap yang diharapkan. Sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran secara umum 

berupa hasil yang telah dilakukan oleh guru. 

Prestasi belajar adalah tingkat pencapaian keterampilan yang diperoleh 

seorang peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Prestasi belajar didasarkan 

pada tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran dan 

dinyatakan dalam bentuk nilai untuk setiap mata pelajaran setelah menjalani proses 
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pembelajaran. Hasil penilaian dapat menunjukkan tinggi rendahnya prestasi belajar 

peserta didik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

Agar peserta didik dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka 

harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

sebagai berikut:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam diri individu dan yang 

digolongkan sebagai faktor internal adalah yaitu : 

1) Kematangan dan Pertumbuhan 

Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat kematangan atau pertumbuhan organ 

tubuh manusia. Misalnya, jika anak usia 6 bulan diajari berjalan, meski dilatih dan 

dipaksa, anak tersebut tidak bisa berjalan. Hal ini karena seorang anak perlu matang 

secara fisik dan mental sebelum dia bisa berjalan.  

2) Kecerdasan atau intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dikombinasikan dengan 

kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Kemampuan ini sangat 

ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang normal dan keterampilan selalu muncul 

sesuai dengan tingkat perkembangan rekannya. Dalam beberapa hal, perkembangan 

ini ditandai dengan kemajuan yang berbeda-beda pada setiap anak, sehingga anak 

pada usia tertentu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari teman 



sebayanya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa komponen kecerdasan tidak dapat 

diabaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kecerdasan yang baik atau tinggi 

merupakan faktor yang sangat penting dalam belajar anak. 

3) Latihan dan ulangan 

Kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik akan semakin 

dikuasai dan makin mendalam jika sering melakukan latihan dan melakukannya 

secara berulang-ulang. Selain itu, sering berlatih menciptakan minat tentang apa yang 

telah dipelajari. 

4) Motivasi 

Motivasi belajar merupakan faktor penting karena merupakan syarat yang 

mendorong belajar peserta didik. Masalah motivasi dalam belajar adalah bagaimana 

memastikan motivasi itu meningkat. Demikian pula, peserta didik dikatakan berhasil 

dalam kegiatan belajar jika mereka termotivasi untuk belajar. Motivasi dapat dibagi 

menjadi dua jenis dalam perkembangannya: (a) motivasi intrinsik dan (b) motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik dipahami sebagai motivasi yang timbul dalam diri 

seseorang berdasarkan kesadarannya sendiri ingin mempelajari sesuatu. Motivasi 

ekstrinsik mengacu pada motivasi yang berasal dari luar peserta didik dan 

menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan belajar.  

5) Pribadi 

Setiap peserta didik memiliki kepribadian unik yang berbeda-beda antara satu 

sama lain. Beberapa murid berhati keras, peka, berkemauan keras, rajin atau bahkan 



justru sebaliknya. Ciri-ciri kepribadian ini juga mempengaruhi prestasi belajar yang 

dicapai. 

b. Faktor  Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan 

bersifat berasal dari luar peserta didik itu sendiri, yaitu:  

1.) Keluarga atau Keadaan Rumah Tangga 

Keluarga adalah lingkungan sosial terkecil tempat seseorang dilahirkan dan 

dibesarkan. Rasa aman dalam keluarga sangat penting untuk keberhasilan belajar. 

Rasa aman merupakan salah satu penggerak dari luar dan merangsang belajar aktif 

karena meningkatkan motivasi belajar. 

2) Faktor guru dan cara mengajarnya 

Guru dan metode pengajarannya merupakan faktor yang sangat penting ketika 

anak belajar di sekolah. Sikap dan kepribadian guru, tingkat pengetahuan guru dan 

cara guru menanamkan pengetahuan itu kepada peserta didik juga menentukan 

prestasi belajar yang akan dicapai. 

3) Lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

                  Selain orang tua, lingkungan juga menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi prestasi belajar dalam proses belajar peserta didik. Karena dalam 

kehidupan sehari-hari, anak lebih terhubung dengan lingkungannya, alam sekitar 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Lingkungan masyarakat 

menciptakan kesulitan belajar bagi anak-anak, terutama bagi teman sebaya. Ketika 

anak-anak pada usia yang sama belajar dengan giat, mereka didorong untuk 



mengikuti jejak mereka. Sebaliknya, jika anak-anak di sekitarnya bergaul dalam 

kelompok anak-anak nakal, maka anak-anak tersebut akan terpengaruh. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lingkungan membentuk karakter 

anak. Karena anak selalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan lingkungan dalam 

kesehariannya. Oleh karena itu, orang yang tinggal di lingkungan dengan teman yang 

rajin belajar mungkin akan terpengaruh untuk belajar seperti temannya. 

4) Motivasi sosial 

Motivasi sosial berasal dari orang tua yang senantiasa mendorong anaknya 

untuk giat belajar dan hal lain seperti tetangga, kerabat, teman sekolah dan teman 

bermain. Pada umumnya motivasi semacam ini tidak diambil oleh anak secara 

sengaja atau sadar.
81

 

Sedangkan menurut Tjatjo Thaha faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar, yaitu: 

a. Faktor Internal, yaitu segala hal yang bersumber dari dalam individu yang belajar 

sendiri, yang terdiri atas:  

1. Kondisi Fisik, seperti: kondisi panca indera, kondisi tubuh dan kondisi 

kesehatan. 

2. Kondisi Psikis, seperti: inteligensi, minat, motivasi, bakat, ingatan, emosi, 

perhatian dan sebagainya.  
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b. Faktor Eksternal, yaitu segala hal yang bersumber dari luar diri individu yang 

belajar, yang terdiri atas: 

1. Faktor Lingkungan (Environmental in put), baik lingkungan pisik, seperti: 

iklim/cuaca, temperatur, ketenangan, kesejukan, kenyamanan dan sebagainya. 

Maupun lingkungan sosial, seperti: hubungan antar individu, interaksi sesama 

warga belajar dan sebagainya. 

2. Faktor Sarana (Instrumental in put), baik berupa sarana/peralatan belajar (buku 

referensi, alat-alat atau OHP, radio dan peralatan laboratorium), maupun 

berupa kurikulum, metode dan teknologi pembelajaran.  

Proses pembelajaran dianggap berhasil bila peserta didik mampu 

menerapkannya dalam praktek. Banyak peserta didik yang telah belajar dengan giat, 

namun usahanya belum membuahkan hasil yang diharapkan dan sering kali gagal. 

Hanya karena bekerja keras bukan berarti akan belajar dengan baik. Selain itu, 

peserta didik perlu memperhatikan kebutuhan agar dapat belajar secara efisien dan 

belajar dengan baik. Kondisi tersebut meliputi kesehatan fisik sebagai berikut: Tubuh 

yang sehat berarti tidak ada penyakit tertentu, vitamin tercukupi, dan semua fungsi 

tubuh berfungsi normal. 

Mental sehat, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan emosi, bahagia dan 

stabil merupakan hal yang mempengaruhi prestasi belajar. Begitupula dengan 

lingkungan yang tenang, bebas kebisingan, sejauh mungkin dari keramaian dan 

hambatan lalu lintas, serta bebas dari gangguan lainnya. Tempat belajar yang 

nyaman, udara yang cukup, sinar matahari yang cukup dan pencahayaan yang cukup 



serta diperlukan bahan dan alat yang memadai dan bahan dan alat tersebut menjadi 

sumber belajar dan alat bantu belajar sehingga dapat membantu peserta didik 

mencapai prestasi belajar yang baik. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor prestasi 

belajar, antara lain faktor yang ada di dalam diri peserta didik (faktor internal) dan 

faktor yang berasal dari luar peserta didik (faktor eksternal). Faktor yang berasal dari 

dalam diri anak bersifat biologis, sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak 

antara lain faktor keluarga, guru, sarana prasarana dan lingkungan sosial. 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir berfungsi mensistimatisasi pembahasan agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam penelitian. Kerangka berfikir menurut Gising adalah penjelasan 

sementara terhadap obyek permasalahan dalam penelitian. Kerangka pikir disusun 

berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.
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Untuk mengetahui bagaimana peranan kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Makassar tarlihat pada skema sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian dengan 

Presatasi Belajar 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Kerangka Pikir 

 

 

 

Kompetensi Pedagogik: 

1. Pemahaman tentang peserta didik 

2. Pemahaman wawasan pendidikan 

3. Pelaksanaan pembelajaran  

4. Pengembangan peserta didik 

5. Penilaian dan evaluasi 

Prestasi Belajar Peserta 

Didik(Y): 

1. Faktor-faktor dari dalam 

(Internal) 

2. Faktor-faktor dari luar 

(Eksternal) 

Kompetensi Guru 

 

Kompetensi Kepribadian: 
1. Kepribadian yang mantap 

2. Kepribadian yang dewasa 

3. Kepribadian yang arif 

4. Kepribadian yang berwibawa 

5. Memiliki akhlak mulia dan 

menjadi teladan 

X1 X2 

Ada Pengaruh Tidak Ada Pengaruh 

X1,X2 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

dianggap sebagai metode ilmiah karena bersifat rasional, sistematis, terukur dan 

objektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif 

yang bersifat ex post facto, yaitu penelitian empiris yang sistematis dimana ilmuwan 

tidak secara langsung mengontrol variabel bebas karena telah terjadi atau tidak dapat 

dimanipulasi.
83

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada konsepsi 

positivis, yang bertujuan untuk menemukan hubungan dan menjelaskan sebab-sebab 

perubahan fakta-fakta yang terukur. Sejalan yang disampaikan oleh Sugiyono bahwa: 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 
secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan.

84
 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kuantitatif 

yang menganalisis data bersifat statistik. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan 

pengolahan data, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik 

inferensial untuk pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

terhadap prestasi belajar bahasa arab siswa MTsN 1 Kota Makassar yang 
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menggunakan bentuk numerik dalam pengolahan data statistik dan menganalisis data 

yang dikumpulkan di lokasi penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Kota Makassar. Pertimbangan 

dalam memilih MTsN 1 Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena: 

a. Belum pernah dilakukan penelitian yang membahas tentang tema yang 

penulis teliti. 

b. MTsN 1 Kota Makassar merupakan sekolah unggulan sehingga menarik 

untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. 

c. MTsN 1 Kota Makassar merupakan salah satu sekolah islam yang 

mempelajari bahasa Arab, sehingga  ada ketertarikan untuk lebih 

mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pendekatan pedagogik yaitu berupaya mengaitkan antara teori pendidikan dengan 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, teori-teori pendidikan 

tentang proses belajar dan hasil belajar dikaitkan dengan pengetahuan di bidang ini 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, aspek pendidikan dapat 

dibaca dari kemampuan guru yang menjadi tolok ukur untuk meningkatkan tingkat 

prestasi belajar. Berdasarkan penelitian ini kompetensi yang diteliti adalah 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di MTsN 1 Kota 

Makassar. 

 



2. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai 

kemampuan pendidik dalam memahami perilaku peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab dan untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan 

memahami kondisi guru, peserta didik dan tenaga kependidikan. 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut A. Muri Yusuf bahwa Populasi meliputi wilayah, objek atau individu 

yang diteliti yang memiliki karakteristik tertentu yang mencerminkan atau mewarnai 

temuan penelitian.
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 Menurut Wina Sanjaya Populasi adalah kelompok yang menarik 

bagi peneliti dan kelompok yang menjadi perhatian untuk generalisasi hasil 

penelitian.
86

 

Pada prinsipnya populasi adalah sekelompok orang, hewan, peristiwa, atau 

benda yang hidup bersama di suatu tempat dan dimaksudkan untuk menarik 

kesimpulan dari hasil akhir penelitian. Populasi dapat berupa guru, siswa, kurikulum, 

fasilitas sekolah, spesies tanaman, produksi dan lainnya.
87
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Populasi adalah area umum yang terdiri dari objek / subjek yang menunjukkan 

sifat atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya.
88

 

Berdasarkan beberapa definisi populasi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang paling sedikit memiliki satu sifat 

yang sama. Obyek yang dimaksud dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, gejala, 

hasil tes atau peristiwa yang menjadi sumber data penelitian. 

Dalam kaitannya dengan penyusunan tesis ini, maka populasi yang dimaksud 

yakni keseluruhan peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar yang berjumlah 

400 peserta didik. Ada beberapa alasan mengapa itu diklasifikasikan sebagai populasi 

. Pertama, siswa kelas sembilan tidak akan bisa belajar untuk persiapan ujian. Kedua, 

siswa kelas 7 tidak bisa melakukan penelitian karena baru masuk madrasah dan 

otomatis tidak banyak belajar di madrasah. Oleh karena itu, peserta didik yang paling 

representatif yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VIII. 

2. Sampel 

Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan wawasan tentang 

subjek penelitian dengan hanya mengamati sebagian dari populasi. Selain itu, 

dimungkinkan untuk secara akurat mewakili karakteristik umum populasi dan 

menarik generalisasi dari hasil penelitian. 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Menurut Suharsimi 

Arikunto, definisi sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti 

dan disebut sampel bila ingin menggeneralisasikan hasil penelitian.
89

 Di sisi lain, 

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diteliti dari semua individu penelitian.
90

 

Senada yang dikemukan oleh Sugiono bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik dari suatu populasi.
91

 Begitupun dengan A. Muri Yusuf berpendapat 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dan dapat mewakili 

populasi.
92

 

Jika jumlah subjek kurang dari 100 lebih baik diikutsertakan semua, sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjek 100 atau lebih, maka 

20% sampai 30% atau lebih dapat dianggap sebagai sampel.
93

 

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang relevan dan konkret, maka 

dapat diambil dan ditentukan sampel sebagai perwakilan populasi yang ada. Adapaun 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling yakni 

simple random sampling. Simple random sampling adalah cara penentuan sampel dari 
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anggota populasi dengan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi.
94

 

Dengan pernyataan ini karena populasinya lebih besar dari 100 orang, maka 

dapat diambil sampel sebesar 25% dari jumlah populasi yang ada yaitu 400 orang 

peserta didik. Sehingga sampel yangn diambil sebanyak 100 peserta didik yang  

dipilih secara acak perkelas.. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

1. Menggunakan Metode Kuesioner/Angket 

Sudah lazim adanya bahwa penelitian survei dalam langkah pengumpulan 

datanya lebih tepat menggunakan metode kuesioner. Hasil survei diterjemahkan ke 

dalam gambar, tabel, analisis statistik, deskripsi temuan penelitian dan kesimpulan. 

Analisis data kuantitatif dilakukan berdasarkan hasil kuesioner. 

Untuk lebih memberikan pemahaman tentang definisi angket maka Dr. 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa Angket atau survei adalah serangkaian 

pertanyaan tertulis yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari seorang 

responden dalam hal deskripsi pribadi dan tingkat pengetahuan mereka.
95

 

Seperti yang didefinisikan di atas, kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang melibatkan pertanyaan dalam bentuk yang dikirimkan kepada individu atau 

kelompok secara tertulis untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan peneliti. 
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Penelitian ini dapat diimpulkan bahwa kusioner (Angket) bertujuan untuk 

mendapatkan data variabel kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar.  

2. Menggunakan Metode Dokumentasi 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhasimi Arikunto, bahwa dokumentasi 

adalah Teknik pengumpulan data dari objek dan variabel berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dll..
96

 Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dicatat 

langsung pada dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian. 

Dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang mendukung dalam 

penelitian seperti, Nilai/skor peserta didik, Profil MTsN 1 Kota Makassar, Visi dan 

Misi Madrasah, Peraturan MTsN 1 Kota Makassar serta kondisi lingkungan sekitar 

madrasah. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk memudahkan pengumpulan data bagi peneliti, maka digunakan beberapa 

instrumen sebagai alat pengumpulan data, antara lain:: 

a. Angket  

Kuesioner ini memuat pertanyaan kepada responden untuk memperoleh 

informasi tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru serta 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik. Jenis survei yang digunakan oleh 
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peneliti adalah survei tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharuskan responden untuk 

memilih dan menjawab jawaban yang diberikan.. 

Kisi-kisi kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

No. Variabel Indikator Variabel Deskripsi Soal 

1 Kompetensi 

Pedagogik 

Pemahaman tentang 

peserta didik 

1. Guru mampu 

mengidentifikasi 

karakteristik belajar 

peserta didik.  

2. Guru menjamin 

kesempatan belajar 

yang sama bagi semua 

peserta didik.  

3. Guru mengelola kelas 

sehingga memberikan 

kesempatan belajar 

yang sama.  

4. Guru berusaha mencari 

penyebab 

penyimpangan perilaku 

peserta didik.  

5. Guru membantu peserta 

 



didik mengembangkan 

potensinya dan 

mengatasi 

kekurangannya.  

6. Guru memperhatikan 

peserta didik. 

 

Pemahaman landasan 

kependidikan 

1. Guru dapat 

mengidentifikasi 

berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran 

untuk mengajar secara 

kreatif sesuai dengan 

standar kompetensi guru. 

2. Guru dapat 

menyesuaikan metode 

pembelajaran dan 

memotivasi peserta didik 

untuk belajar sesuai 

dengan karakteristiknya 

 



Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik 

1. Guru dapat 

mengembangkan dan 

melaksanakan rencana 

pembelajaran secara 

lengkap dan mendidik.  

2. Guru dapat melakukan 

kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

3. Guru dapat menyusun 

dan menggunakan 

berbagai bahan ajar 

pembelajaran dan 

sumber belajar sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik. 

 

Pengembangan 

peserta didik 

Guru dapat menganalisis 

potensi belajar setiap 

peserta didik dan 

mengidentifikasi potensi 

pertumbuhan mereka. 

 



Penilaian atau 

Evaluasi 

1. Guru dapat meninjau 

proses dan hasil belajar 

yang berkesinambungan.  

2. Guru mengevaluasi 

tentang keefektifan 

proses pembelajaran dan 

hasil pembelajaran, serta 

menggunakan informasi 

yang diperoleh dari 

penilaian dan hasil 

evaluasi untuk 

merancang program 

remedial dan penguatan.  

3. Guru dapat 

menggunakan hasil 

analisis evaluasi proses 

pembelajaran 

 

2 Kompetensi 

Kepribadian 

Kepribadian yang 

mantap 

1. Guru bertindak sesuai 

dengan norma hukum.  

2. Guru bertindak sesuai 

dengan norma sosial.  

 



3. Guru bangga menjadi 

pendidik.  

4. Guru konsisten dengan 

norma. 

Kepribadian yang 

dewasa 

1. Menampilkan 

kemandirian bertindak 

sebagai guru  

2. Memiliki etos kerja 

yang tinggi sebagai 

guru 

 

Kepribadian yang 

arif 

1. Menampilkan tindakan 

berdasarkan 

kepentingan peserta 

didik, sekolah dan 

masyarakat.  

2. Menunjukkan 

keterbukaan berpikir 

dan bertindak. 

 

Kepribadian yang 

berwibawa 

1. Memiliki tindakan 

yang bermanfaat positif 

terhadap peserta didik  

 



2. Memiliki tindakan 

yang dihormati dan 

disegani. 

Memiliki akhlak 

mulia yang dapat 

diteladani 

1. Bertindak sesuai 

dengan norma agama 

(iman dan taqwa, jujur, 

dan suka menolong) 

2. Memiliki perilaku yang 

diteladani oleh peserta 

didik. 

 

b. Format dokumentasi 

Format dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sudah 

ada di sekolah, yaitu untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar peserta didik kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar dengan melalui daftar nilai (Rapor) yang ada di sekolah. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyajian data 

variabel yang menentukan pengaruh satu variabel (bebas) terhadap variabel lain 

(terikat). Data yang dikumpulkan tidak ada artinya tanpa analisis, pemprosesan, dan 

interpretasi. 

 Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih 



variabel bebas dan satu variabel terikat.
97

 Regresi atau peramalan adalah proses 

memperkirakan secara sistematis apa yang akan terjadi di masa depan dengan 

menggunakan informasi masa lalu dan sekarang sehingga kesalahan dapat 

diminimalkan. Kegunaan regresi dalam penelitian adalah untuk memprediksi atau 

meramalkan variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) di ketahui.
98

 

 Penyajian data dalam penelitian ini yaitu penyajian data yang berkaitan 

dengan variabel-variabel yang menentukan pengaruh variabel (independen) terhadap 

variabel (dependep). Data yang dikumpulkan tidak dapat diproses dan ditafsirkan 

secara bermakna tanpa analisis.
99

 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan 

data mentah beserta komentar/pendapat ilmiah dalam bentuk tabel persentase dan 

ringkasan statistik. Analisis statistik deskriptif berupa persentase kuantitatif untuk 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru, kompetensi kepribadian guru dan 

prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. Dengan mengolah data, kita bisa melihat 

proporsi masing-masing variabel dan dilanjutkan dengan klasifikasi.  

Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, 

kedua, dan ketiga yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi seperti berikut: 

                                             
97Muh. Quraisy Mathar, Metode penelitian kuantitatif untuk ilmu perpustakaan (Cet. I; 

Makassar: Alauddin Universitas Press, 2013), h.68. 

98Ridwan, Belajar Mudah penelitian (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 148.  

99Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  R&D, h. 106.   



a. Mengurutkan data (mulai data terkecil hingga data terbesar) 

b. Menghitung rentang nilai (nilai terbesar dikurangi nilai terkecil), dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

RT = NT – NR 

Keterangan: 

RT = Rentang 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

c. Menghitung banyaknya kelas interval, Sebagai berikut: 

K = 1 + (3,3) logn 

Keterangan: 

K = Kelas 

n  = Banyaknya Data  

d. Menghitung Panjang kelas interval, Sebagai berikut: 

    
       

            
 

e. Persentase 

    
 

 
       

Keterangan: 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu 

P = Angka presentase 



f. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus sebagai berikut: 

X<   
     

   
 

g. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan rumus Sebagai berikut: 

     
√         

        

 
   

 

Varibael kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan prestasi belajar 

bahasa Arab setelah dicari nilai rata-rata dan standar deviasinya kemudian dilakukan 

kategorisasi (rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi). Rumus kategorisasi sebagai 

berikut: 

Mean + 1,5 (SD) = Sangat Tinggi 

Mean + 0,5 (SD) = Tinggi 

Mean - 0,5 (SD) = Sedang 

Mean - 1,5 (SD) = Rendah 

Keterangan : 

Mean = rata-rata 

SD = standar deviasi  

2. Analisis Inferensial  

Analisis Inferensial dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data mengukur apakah data yang diperoleh memiliki distribusi 

normal untuk digunakan dalam statistik parametrik (inferensial). Dengan kata lain uji 



normalitas adalah uji yang menguji apakah data empiris yang diperoleh dari suatu 

lapangan sesuai dengan distribusi teoritis tertentu dan apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

2) Uji linearitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah variabel dependen (y) 

dan variabel independen (x) memiliki pengaruh linier. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan SPSS dan kedua variabel dinyatakan linier jika P sig dan < α 0,05.
100

 

Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini ditunjukkan pada kolom linearity dan 

deviation from linearity. Jika nilai signifikansi linieritas < 0 > 0,05 maka dinyatakan 

linier. 

3) Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari 

asumsi multikolinearitas, yaitu apakah terdapat hubungan linier antara variabel bebas 

dalam model analisis jalur. Tidak adanya multikolinieritas merupakan prasyarat 

model analisis jalur untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan 

menggunakan nilai tolerance dan VIF. Sebagian besar penelitian menunjukkan 

bahwa multikolinearitas tidak terjadi ketika tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF 

kurang dari 10.
101

 

4) Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

                                             
100Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17(Jakarta:PT Bumi,2014), h.72. 
101I Gusti NgurahAgung,  Statistika: Penerapan Model Rerata-sel Multivariat dan Model 

Ekonomi dengan SPSS (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2006), h. 120. 



Uji regresi sederhana menggunakan persamaan regresi untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel terhadap prestasi peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar yaitu kompetensi pedagogik guru (X1) dan kompetensi kepribadian guru 

(X2), yaitu: 

        

Keterangan: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a = Nilai konstanta 

b = Nilai Koefisien regresi 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor terhadap prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik  dengan kriteria Fhitung lebih besar daripada Ftabel. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi pengaruh nilai dua 

atau lebih prediktor pada variabel kriteria (kompetensi pedagogik dan kepribadian 

guru) terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik., dengan menggunakan 

persamaan regresi, yaitu: 

               

Keterangan: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 



a = Nilai konstanta 

b = nilai koefisien regresi 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Penggunaan Koefisien determinasi (R
2
) untuk mengetahuii besarnya 

kontribusi variabel independen (kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian) 

terhadap variabel dependen (prestasi belajar bahasa Arab) kelas VIII siswa MTsN 1 

Kota Makassar. Koefisien ini disebut koefisien determinasi karena varians yang 

terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh varians yang terjadi pada 

variabel independen. Koefisien korelasi adalah angka yang mewakili kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan 

antara kedua variabel. 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar yang menjadi tempat 

melakukan penelitian berlokasi di jl. A.P Pettarani No 1A, Keluarahan Mannuruki, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berikut diuraikan kondisi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar dari segi peserta didik, guru dan sarana 

prasarana Sebagai lokasi penelitian ini. 

1. Keadaan Peserta Didik MTsN 1 Kota Makassar 

Peserta didik MTsN 1 Kota Makassar adalah mereka yang telah lulus ujian 

seleksi yang diselenggarakan setiap tahun. Di awal tahun pelajaran dan sebagaian 

adalah pindahan dari sekolah lain yang sederajat siswa/siswi MTsN 1 Kota Makassar 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Daftar Peserta Didik MTsN 1 Kota Makassar 

No Tahun 

Kelas 

VII Jumlah 

Kelas 

VIII Jumlah 

Kelas IX 

Jumlah 

Jumlah 

Total 

L P L P L P  

1 2022/2023 200 279 479 179 221 400 205 303 508 1387 

Sumber: Kesiswaan MTsN 1 Kota Makassar Tahun 2022/2023 
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a). Kelas VII 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII-SAINS 1 12 27 39 

2 VII-SAINS 2 14 26 40 

3 VII-TAHFIDZ 1 18 22 40 

4 VII-TAHFIDZ 2 16 24 40 

5 VII-BILINGUAL 10 30 40 

6 VII-BILINGUAL 11 29 40 

7 VII-SKILL 22 18 40 

8 VII-TIK 22 18 40 

9 VII-1 20 20 40 

10 VII-2 18 22 40 

11 VII-3 18 22 40 

12 VII-4 19 21 40 

Jumlah 200 279 479 

 

b). Kelas VIII 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII-SAINS 1 17 23 40 

2 VIII-SAINS 2 15 25 40 

3 VIII-TAHFIDZ 1 22 18 40 

4 VIII-TAHFIDZ 2 20 20 40 

5 VIII-BILINGUAL 10 30 40 

6 VIII-SKILL 15 25 40 

7 VIII-1 22 18 40 

8 VIII-2 20 20 40 

9 VIII-3 18 22 40 

10 VIII-4 20 20 40 

Jumlah 179 221 400 

c). Kelas IX 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 IX-BOARDING 13 16 29 

2 IX-SAINS 18 21 39 

3 IX-TAHFIDZ 18 22 40 

4 IX-BILINGUAL 15 25 40 

5 IX-SKILL 12 28 40 



6 IX-1 16 24 40 

7 IX-2 13 27 40 

8 IX-3 16 24 40 

9 IX-4 20 20 40 

10 IX-5 16 24 40 

11 IX-6 13 27 40 

12 IX-7 20 20 40 

13 IX-8 15 25 40 

Jumlah 205 303 508 

 

2. Keadaan Guru MTsN 1 Kota Makassar 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa jumlah guru yang ditempatkan di 

MTsN 1 Kota Makassar adalah 87 orang, dengan rincian guru laki-laki sebanyak 33 

orang termasuk kepala madrasah dan 54 orang guru perempuan. 71 guru negeri 

(PNS) dan 16 guru honorer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 4.2 

Keadaan Guru Bahasa Arab MTsN 1 Kota Makassar 

No Nama Guru Tugas Tambahan Keterangan 

1 Syamsiar, S.Ag 
Pembina Asrama 

Putri dan PMR 
PNS 

2 Drs. H. Muhammad Arham, M.Pd.I 
Kepala Ma‟had dan 

Pembina Ekskul  
PNS 

3 Asyikin, S.Ag 
Pembina Asrama 

Putra dan OSIM 
PNS 

4 Dra. Musdiratia 
Wali Kelas IX. 

Tahfidz 
PNS 

5 Abd. Rahman, S.Pd 

Wali Kelas VII.2 

dan Pembina 

IRMAS 

PNS 

6 Nurjanna, S.Pd 

Wali Kelas VII. 

Tahfidz 1 dan Staff 

Kurikulum 

PNS 

7 Khaerul Amri, S.Pd., M.Pd Staff HUMAS PPPK 



Sumber: Tata Usaha MTsN 1 Kota Makassar Tahun 2022/2023 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa guru bahasa Arab yang 

mengajar di MTsN 1 Kota Makassar adalah sebanyak 7 orang dan terdiri dari sarjana 

(S1) dan magister (S2).  

3. Keadaan Sarana dan Prasarana MTsN 1 Kota Makassar 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan proses pembelajaran tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan peserta didik dan guru yang profesional, tetapi juga harus 

didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Demikian pula di 

MTsN 1 Kota Makassar, lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian 

Agama, juga memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang menunjang 

pencapaian dan mutu pendidikan. Untuk mengetahui sarana dan prasarana MTsN 1 

Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel. 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana MTsN 1 Kota Makassar 

NO NAMA RUANGAN JUMLAH KONDISI 

1 Gedung Terpadu 1 Baik 

2 Ruangan Perkantoran 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang Belajar Siswa 36 Baik 

5 Ruang Kurikulum dan Pengajaran 1 Baik 

6 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

7 Lab. Kesenian Dan Keterampilan 1 Baik 

8 Laboratorium IPA 1 Baik 

9 Laboratorium Multimedia 1 Baik 

10 Taman Sekolah 1 Baik 

11 Masjid As Sa‟adah 1 Baik 



12 Ruang OSIM 1 Baik 

13 Ruang PRAMUKA 1 Baik 

14 Ruang PMR/UKS 1 Baik 

15 Ruang Perlengkapan MB 1 Baik 

16 Ruang Bimbingan Konseling 1 Baik 

17 Ruang Olahraga 1 Baik 

18 Koperasi Madrasah 1 Baik 

19 Lapangan Olah Raga Out Door 1 Baik 

20 Lapangan Olahraga In Door 1 Baik 

21 Ruang Aula 1 Baik 

22 Taman Baca Siswa 1 Baik 

23 Kantin Kejujuran 1 Baik 

24 Kafe Edukasi 1 Baik 

25 Halaman Parkiran 1 Baik 

26 Toilet 22 Baik 

27 Pos Satpam 1 Baik 

28 Tempat Wudhu 2 Baik 

29 Sudut Baca 1 Baik 

30 
Sudut Sekolah Siaga 

Kependudukan (SSK) 
1 Baik 

31 Ruang Inspirasi 1 Baik 

32 Ruang Musik 1 Baik 

33 TV Digital 23 Baik 

Sumber: Sarana dan Prasarana MTsN 1 Kota Makassar Tahun 2022/2023 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di MTsN 1 Kota 

Makassar sudah sangat memadai, hal ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas-

fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu 

dibenahi di Madrasah tersebut diantaranya laboratorium bahasa dan masjid yang 

masih dalam tahap pembangunan. 

4. Visi dan Misi MTsN 1 Kota Makassar 

a) Visi MTsN 1 Kota Makassar 



ISTIKAMAH (Islami, Terampil, Inovatif, Berkarakter, Amanah dan 

Berwawasan Lingkungan Hidup) 

b) Misi MTsN 1 Kota Makassar 

1) Menyelenggarakan Sistem Pendidikan yang Berkarakter dan Berorientasi 

Pada Peningkatan Mutu 

2) Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Asri 

3) Menyiapkan Peserta Didik yang Berkualitas, Berdaya Saing Tinggi dan 

Berakhlakul Karimah 

2. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Kota Makassar 

Penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel kompetensi pedagogik dan 

kompetensi Kiribatian guru terhadap variabel prestasi belajar peserta didik kelas VIII 

MTsN 1 Kota Makassar. Penting untuk mengetahui gambaran setiap variabel dalam 

penelitian. Data tersebut diperoleh dari tanggapan responden penelitian melalui 

angket yang telah dibagikan. 

Variabel pertama yang digambarkan yaitu variabel kompetensi pedagogik 

guru. Skala kompetensi pedagogik guru disusun dari 5 indikator, yaitu: 1. 

Pemahaman tentang peserta didik, 2. Pemahaman wawasan atau landasan Pendidikan, 

3. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 4. Pengembangan peserta 

didik, 5. Penilaian dan evaluasi. Kemudian kelima indikator tersebut dijabarkan ke 

dalam 20 item pertanyaan.  



Skala tersebut disusun dengan mengikuti model Likert serta mengacu 

terhadap teori pertanyaan yang diajukan untuk variabel kompetensi kepribadian guru. 

Skala tersebut disusun dengan 5 alternatif jawaban untuk setiap item, yaitu selalu, 

sering, kurang, sangat kurang dan tidak pernah. Skor tertinggi untuk jawaban dari 

pertanyaan diberikan nilai yaitu, selalu = 5, sering = 4, kurang = 3, sangat kurang = 2 

dan tidak pernah = 1.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil analisis deskriptif kompetensi 

pedagogik guru dari tanggapan responden penelitian melalui pengolahan data SPSS 

20 for windows, maka dapat diketahui beberapa informasi seperti jumlah sampel, 

range, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil 

analisis data tersebut dapat dilihat secara jelas melalui tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi_Pedagogik 100 77 99 89.95 5.918 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan analisis statistik  deskriptif penelitian 

dengan sampel 100 peserta didik. Nilai rata-rata (mean) adalah 89,95, nilai minimum 

adalah 77 dan nilai maksimum adalah 99 dengan standar deviasi sebesar 5,918. 

Setelah memperoleh hasil analisis deskriptif penelitian, perlu juga menampilkan hasil 

pengolahan data frekuensi kompetensi pedagogik. 



Pengolahan data frekuansi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar setelah pengolahan melalui SPSS 20 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Frekuensi Hasil Kuesioner Kompetensi Pedagogik Guru 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 77 2 2.0 2.0 2.0 

78 3 3.0 3.0 5.0 

 

     

80 4 4.0 4.0 9.0 

81 3 3.0 3.0 12.0 

82 1 1.0 1.0 13.0 

83 2 2.0 2.0 15.0 

84 5 5.0 5.0 20.0 

85 6 6.0 6.0 26.0 

86 3 3.0 3.0 29.0 

87 2 2.0 2.0 31.0 

88 3 3.0 3.0 34.0 

89 7 7.0 7.0 41.0 

90 8 8.0 8.0 49.0 

91 6 6.0 6.0 55.0 

92 9 9.0 9.0 64.0 

93 7 7.0 7.0 71.0 

94 5 5.0 5.0 76.0 

95 6 6.0 6.0 82.0 

96 3 3.0 3.0 85.0 

97 3 3.0 3.0 88.0 

98 5 5.0 5.0 93.0 

99 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 



Berdasarkan hasil frekuensi kompetensi pedagogik guru di atas, dapat 

dibuatkan tabel distribusi frekuensi dengan hasil Sebagai berikut: 

1. Menghitung rentang nilai (Range), Sebagai berikut: 

RT  = NT – NR 

 = 99 – 77 

 = 22 

2. Banyak Interval Kelas, Sebagai berikut: 

K = 1 + (3,33) log n 

 = 1 + (3,33) log 100 

 = 1 + 6,66 

 = 7,66                   

3. Panjang Interval Kelas 

  
             

            
 

  
  

    
 

                                  

4. Tabel distribusi frekuensi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 

 

Interval Tabulasi Frekuensi 

97 - 99 IIIII IIIII IIIII 15 

94 - 96 IIIII IIIII IIII 14 

91 - 93 IIIII IIIII IIIII IIIII II 22 

89 - 90 IIIII IIIII IIIII 15 



86 - 88 IIIII III 8 

83 - 85 IIIII IIIII III 13 

80 - 82 IIIII III 8 

77 - 79 IIIII 5 
Jumlah 100 

 

5. Menghitung rata-rata (Mean)  

Tabel 4.7 

Penolong untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) 

 

Interval Fi xi Xi
2 

Fixi Fixi
2 

 
 

97 - 99 15 98 9604 1470 144060 
 

94 - 96 14 95 9025 1330 126350 
 

91 - 93 22 92 8464 2024 186208 
 

89 - 90 15 89,5 8010,25 1342,5 120153,75 
 

86 - 88 8 87 7569 696 60552 
 

83 - 85 13 84 7056 1092 91728 
 

80 - 82 8 81 6561 648 52488 
 

77 - 79 5 78 6084 390 30420  

Jumlah 100 
  

8995,5 811959,75 
 

 

Nilai rata-rata di hitung dengan menggunakan rumus Sebagai berikut: 

X< = 
∑     

 
 

X< = 
      

   
 

X< = 89,95 

6. Menghitung Standar Deviasi 
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Tabel 4.8 

Histogram Interval Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 
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7. Mengkategorikan kompetensi pedagogik guru 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari kompetensi pedagogik guru 

bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar diperoleh rata-rata nilai sebesar 

89,95 dan standar deviasi sebesar 5,9. Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi 

kompetensi kepribadian guru sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang. 

Kategorisasi kompetensi kepribadian guru dijabarkan Sebagai beriku: 

Mean + 1,5 (SD) = 89,95 + 1,5 (6) = 98 

Mean + 0,5 (SD) = 89,95 + 0,5 (6) = 92 

Mean - 0,5 (SD) = 89,95 - 0,5 (6) = 86 

Mean - 1,5 (SD) = 89,95 - 1,5 (6) = 81 

 

 

 

Tabel 4.9 

Frekuansi Variabel Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

98 ke atas 12 12% Sangat Baik 

92 – 97 33 33% Baik 

86 – 91 29 29% Sedang 

81 – 85 17 17% Kurang 

80 ke bawah 9 9% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   

Sumber Data: Analisis Deksripsi Data Responden  



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 12 orang atau 12% menyatakan 

pada kategori sangat baik, 33 orang atau 33% menyatakan pada kategori baik, 29 

orang atau 29% menyatakan pada kategori sedang, 17 orang atau 17% menyatakan 

pada kategori kurang dan 9 orang atau 9% menyatakan pada kategori sangat kurang. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru Bahasa 

Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori baik dengan frekuensi 

33 atau 33%. Jika digambarkan dalam diagram, terlihat seperti di bawah ini: 

 

Tabel 4.10 

Histogram Frekuensi Variabel Kompetensi Pedagogik Guru 

 

 Hasil analisis kompetensi pedagogik guru diatas berada pada kategori baik. 

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya penilaian teman sejawat yang dilkaukan oleh 

guru Bahasa Arab MTsN 1 Kota Makassar sebanyak 3 orang. 

 Berdasarkan penilaian teman sejawat oleh guru Bahasa Arab diperoleh data 

penilaian pedagogik sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Penilaian Pedagogik oleh Teman Sejawat 

12% 

33% 

29% 

17% 

9% Sangat Baik

Baik

Sedang

Kurang

Sangat Kurang



Aspek 

Penilaian 
No Pernyataan 

Hasil 

Responden 

R.1 R.2 R.3 

Pemahaman 

Peserta Didik 

1 
Kemampuan mengidentifikasi 

karakteristik Peserta Didik 
4 5 5 

2 
Kemampuan Guru mengelola 

kelas 
5 4 5 

3 
Memperhatikan keadaan peserta 

didik 
4 5 5 

Pemahaman 

Landasan 

Kependidikan 

4 
Kemampuan membuat RPP 

sesuai dengan silabus 
4 5 5 

5 
Guru memiliki perangkat 

pembelajran yang lengkap 
5 5 4 

6 
Guru memiliki kreativitas 

dalam pembelajaran 
4 4 5 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

7 
Guru memulai pembelajaran 

tepat waktu 
4 5 5 

8 
Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan tepat waktu 
4 4 5 

9 
Guru melaksanakan rencana 

pembelajaran secara lengkap 
4 5 5 

10 

Guru mampu menggunanakan 

media pembelajaran dengan 

baik 

4 5 5 

Pengembangan 

Peserta Didik 

11 
Guru membimbing peningkatan 

potensi peserta didik 
4 5 5 

12 
Guru mampu menganalisis 

potensi belajar peserta didik 
4 4 5 

Penilaian atau 

Evaluasi 

13 
Guru mampu mengevaluasi 

proses pembelajaran 
5 4 5 

14 

Guru mampu merancang 

program remedial dan 

pengayaan 

3 5 4 

15 

Guru mampu menggunakan 

hasil analisis evaluasi proses 

pembelajaran 

3 5 5 

Jumlah Total 61 70 73 

 



 Perolehan skor tersebut selanjutnya dijumlahkan dan hitung persentasenya 

dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum 

kemudian dikalikan dengan 100%. Perolehan skor tersebut dikoversikan ke skala 

nilai sesuai dengan PERMENPANRB nomor 16 tahun 2010 tentang jabatan 

fungsional Guru , sesuai tabel berikut:  

Tabel 4.12 

Interval Nilai 

Nilai Hasil Nilai Kompetensi 

91 – 100 Sangat Baik 

76 – 90 Baik 

61 – 75 Cukup 

51 - 60 Sedang 

≤ 50 Kurang 

 

Berdasarkan data penilaian teman sejawat tersebut dapat diperoleh hasil 

kompetensi pedagogik sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Penilaian Pedagogik oleh Teman Sejawat 

Nama 

Responden 
Total Skor Persentase Keterangan 

R.1 61 82% Baik 

R.2 70 93% Sangat Baik 

R.3 73 97% Sangat Baik 

Rata-Rata 91% Sangat Baik 



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rata-rata dari 

penilaian teman sejawat R.1 adalah 82%, R.2 adalah 93% dan R.3 adalah 97% 

sehingga rata-rata penilaiannya adalah 91%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

berdasarkan penilaian teman sejawat berada pada kategori sangat baik dengan 

frekuensi 91%. 

 

3. Gambaran Kompetensi Kepribadian Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Kota Makassar 

Penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru terhadap variabel prestasi belajar peserta didik kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar. Penting untuk mengetahui gambaran setiap variabel 

dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari tanggapan responden penelitian melalui 

angket yang telah dibagikan. 

Variabel kedua yang digambarkan yaitu variabel kompetensi kepribadian 

guru. Skala kompetensi kepribadian guru disusun dari 5 indikator, yaitu: 1. 

Kepribadian yang mantap, 2. Kepribadian yang dewasa, 3. Kepribadian yang arif, 4. 

Kepribadian yang berwibawa dan 5. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan . 

Kemudian kelima indikator tersebut dijabarkan ke dalam 20 item pertanyaan.  

Skala tersebut disusun dengan mengikuti model Likert serta mengacu 

terhadap teori pertanyaan yang diajukan untuk variabel kompetensi kepribadian guru. 

Skala tersebut disusun dengan 5 alternatif jawaban untuk setiap item, yaitu selalu, 



sering, kurang, sangat kurang dan tidak pernah. Skor tertinggi untuk jawaban dari 

pertanyaan diberikan nilai yaitu, selalu = 5, sering = 4, kurang = 3, sangat kurang = 2 

dan tidak pernah = 1. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil analisis deskriptif kompetensi 

kepribadian guru dari tanggapan responden penelitian melalui pengolahan data SPSS 

20 for windows, maka dapat diketahui beberapa informasi seperti jumlah sampel, 

range, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil 

analisis data tersebut dapat dilihat secara jelas melalui tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kompetensi Kepribadian Guru 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi_Kepribadian 100 73 100 90.88 6.664 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan analisis statistik deskriptif penelitian 

dengan sampel 100 peserta didik. Nilai rata-rata (mean) adalah 90,88, nilai minimum 

adalah 73 dan nilai maksimum adalah 100 dengan standar deviasi sebesar 6,6. Setelah 

memperoleh hasil analisis deskriptif penelitian, perlu juga menampilkan hasil 

pengolahan data frekuensi kompetensi pedagogik. 

Pengolahan data frekuansi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar setelah pengolahan melalui SPSS 20 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Frekuensi Hasil Kuesioner Kompetensi Kepribadian Guru Bahasa Arab 



 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 73 1 1.0 1.0 1.0 

76 1 1.0 1.0 2.0 

77 1 1.0 1.0 3.0 

79 3 3.0 3.0 6.0 

80 3 3.0 3.0 9.0 

81 2 2.0 2.0 11.0 

82 3 3.0 3.0 14.0 

83 3 3.0 3.0 17.0 

84 3 3.0 3.0 20.0 

85 5 5.0 5.0 25.0 

86 2 2.0 2.0 27.0 

87 3 3.0 3.0 30.0 

88 2 2.0 2.0 32.0 

89 4 4.0 4.0 36.0 

90 6 6.0 6.0 42.0 

91 5 5.0 5.0 47.0 

92 9 9.0 9.0 56.0 

93 2 2.0 2.0 58.0 

94 8 8.0 8.0 66.0 

95 4 4.0 4.0 70.0 

96 6 6.0 6.0 76.0 

97 5 5.0 5.0 81.0 

98 4 4.0 4.0 85.0 

99 8 8.0 8.0 93.0 

100 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan hasil frekuensi kompetensi pedagogik guru di atas, dapat 

dibuatkan tabel distribusi frekuensi dengan hasil Sebagai berikut: 



8. Menghitung rentang nilai (Range), Sebagai berikut: 

RT  = NT – NR 

 = 100 – 73 

 = 27 

9. Banyak Interval Kelas, Sebagai berikut: 

K = 1 + (3,33) log n 

 = 1 + (3,33) log 100 

 = 1 + 6,66 

 = 7,66                   

 

10. Panjang Interval Kelas 

  
             

            
 

  
  

    
 

                                 ) 

11. Tabel distribusi frekuensi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab 

Tabel 4.16 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 

 

Interval Tabulasi Frekuensi 

98 - 100 IIIII IIIII IIIII IIII 19 

95 - 97 IIIII IIIII IIIII  15 

91 - 94 IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 24 

87 - 90 IIIII IIIII IIIII 15 

83 - 86 IIIII IIIII III 13 

79 - 82 IIIII IIIII I 11 



76 - 78 II 2 

73 - 75 I 1 
Jumlah 100 

 

12. Menghitung rata-rata (Mean)  

Tabel 4.17 

Penolong untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) 

 

Interval fi Xi Xi
2 

FiXi FiXi
2 

88 - 90 19 99 9801 1881 186219 

86 - 87 15 96 9216 1440 138240 

84 - 85 24 92,5 8556,25 2220 205350 

82 - 83 15 88,5 7832,25 1327,5 117483,75 

80 -81 13 84,5 7140,25 1098,5 92823,25 

78 - 79 11 80,5 6480,25 885,5 71282,75 

75 - 77 2 77 5929 154 11858 

 1 74 5476 74 5476 

Jumlah 100     9080,5 828732,75 

 

 

 

Nilai rata-rata di hitung dengan menggunakan rumus Sebagai berikut: 

X< = 
∑     

 
 

X< = 
      

   
 

X< = 90,8 

13. Menghitung Standar Deviasi 

   
√∑       

 ∑     
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Tabel 4.18 

Histogram Interval Kelas Kompetensi Kepribadian Guru Bahasa Arab 
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14. Mengkategorikan kompetensi pedagogik guru 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari kompetensi kepribadian guru 

bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar diperoleh rata-rata nilai sebesar 

90,88 dan standar deviasi sebesar 6,6. Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi 

kompetensi kepribadian guru sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang. 

Kategorisasi kompetensi kepribadian guru dijabarkan Sebagai berikut: 

Mean + 1,5 (SD) = 90,88 + 1,5 (6)  = 99 

Mean + 0,5 (SD) = 90,88 + 0,5 (6) = 93 

Mean - 0,5 (SD) = 90,88 - 0,5 (6)  = 87 

Mean - 1,5 (SD) = 90,88 - 1,5 (6)  = 82 

 

 

 

Tabel 4.19 

Frekuensi Variabel Kompetensi Kepribadian Guru 

Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

99 ke atas 15 15% Sangat Baik 

93 – 98 29 29% Baik 

87 – 92 26 26% Sedang 

82 – 86 19 19% Kurang 

81 ke bawah 11 11% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   

Sumber Data: Analisis Deksripsi Data Responden  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 15 orang atau 15% menyatakan 

pada kategori sangat baik, 29 orang atau 29% menyatakan pada kategori baik, 26 



orang atau 26% menyatakan pada kategori sedang, 19 orang atau 10% menyatakan 

pada kategori kurang dan 11 orang atau 11% menyatakan pada kategori sangat 

kurang. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa kompetensi kepribadian guru 

Bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori baik dengan 

frekuensi 29 atau 29%. Jika digambarkan dalam diagram, akan seperti di bawah ini: 

Tabel 4.20 

Histogram Frekuensi Variabel Kompetensi Kepribadian Guru 

 

Hasil analisis kompetensi pedagogik guru diatas berada pada kategori baik. 

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya penilaian teman sejawat yang dilkaukan oleh 

guru Bahasa Arab MTsN 1 Kota Makassar sebanyak 3 orang. Berdasarkan penilaian 

teman sejawat oleh guru Bahasa Arab diperoleh data penilaian pedagogik sebagai 

berikut: 

Tabel 4.21 

Penilaian Kepribadian oleh Teman Sejawat 

 

Aspek 

Penilaian 
No Pernyataan 

Hasil 

Responden 

 R.1 R.2 R.3 

Kepribadian 

yang 
1 

Menaati peraturan yang berlaku di 

sekolah dan masyarakat 
4 5 5 

15% 

29% 

26% 

19% 

11% Sangat Baik

Baik

Sedang

Kurang

Sangat Kurang



Mantap 
2 

Hadir tepat waktu sesuai dengan 

jadwal kerja yang ditetapkan 
4 4 5 

3 
Bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan sosial 
5 5 5 

Kepribadian 

yang dewasa 

4 
Menampilkan kemandirian bertindak 

sebagai guru 
4 5 5 

5 
Kemampuan menghargai pendapat 

orang lain 
4 5 5 

6 
Kemampuan bekerjasama dengan 

teman sejawat 
4 5 5 

7 
Memiliki etos kerja yang tinggi 

sebagai guru 
5 5 5 

Kepribadian 

yang Arif 

8 

Menampilkan tindakan berdasarkan 

kepentingan peserta didik, sekolah 

dan masyarakat 

4 5 5 

9 
Kesediaan membimbing siswa 

belajar secara tulus ikhlas 
4 5 5 

10 
Menunjukkan keterbukaan berfikir 

dan bertindak 
4 5 5 

Kepribadian 

yang 

berwibawa 

11 
Memiliki tindakan yang bermanfaat 

positif terhadap peserta didik 
4 5 5 

12 
Berusaha untuk mengetahui dan 

memperhatikan keadaan siswanya 
4 4 5 

13 
Memiliki tindakan yang dihormati 

dan disegani 
4 5 5 

Memiliki 

akhlak 

Mulia 

14 
Bertindak sesuai dengan norma 

Agama 
4 5 5 

15 
Kemampuan berprilaku guru sebagai 

panutan dan teladan 
5 4 5 

Jumlah Total 63 72  75 

 

 Perolehan skor tersebut selanjutnya dijumlahkan dan hitung persentasenya 

dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum 

kemudian dikalikan dengan 100%. Perolehan skor tersebut dikoversikan ke skala 



nilai sesuai dengan PERMENPANRB nomor 16 tahun 2010 tentang jabatan 

fungsional Guru , sesuai tabel berikut:  

Tabel 4.22 

Inrerval Nilai 

Nilai Hasil Nilai Kompetensi 

91 – 100 Sangat Baik 

76 – 90 Baik 

61 – 75 Cukup 

51 - 60 Sedang 

≤ 50 Kurang 

 

Berdasarkan data penilaian teman sejawat tersebut dapat diperoleh hasil 

kompetensi pedagogik sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Penilaian Kepribadian oleh Teman Sejawat 

Nama 

Responden 
Total Skor Persentase Keterangan 

R.1 63 84% Baik 

R.2 72 96% Sangat Baik 

R.3 75 100% Sangat Baik 

Rata-Rata 93% Sangat Baik 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rata-rata dari 

penilaian teman sejawat R.1 adalah 84%, R.2 adalah 96% dan R.3 adalah 100% 

sehingga rata-rata penilaiannya adalah 93%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi kepribadian guru Bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 



berdasarkan penilaian teman sejawat berada pada kategori sangat baik dengan 

frekuensi 93%. 

4. Gambaran Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Madrasah, dapat diperoleh nilai-

nilai Bahasa Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar Sebagai 

berikut: 

Tabel 4.24 

Tabel Daftar Nilai Raport Kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

No Nama Siswa Kelas 
Nilai Bahasa 

Arab 
 1 Andi Queena Arnhilda Putri VIII. Sains 1 94 
 

2 Asqiah Thirasyah VIII. Sains 1 93 
 

3 Adni Zhafira Irsyadi VIII. Sains 1 90 
 

4 Dirga Satria M  VIII. Sains 1 93 
 

5 A. Husnul Mar'ah Usman  VIII. Sains 1 93 
 

6 Kaysan Ukail. J VIII. Sains 1 87 
 

7 Andy Muh Zhafran L VIII. Sains 1 92 
 

8 Zalfa Chairunnisa Fadly VIII. Sains 1 89 
 

9 Siti Fatiha Anjali VIII. Sains 2 93 
 

10 Eka Naurah Azifah  VIII. Sains 2 93 
 

11 Andi Hanin Bangki Adzakira  VIII. Sains 2 89 
 

12 Khairunnisa Inayah Novyanti VIII. Sains 2 90 
 

13 Elvira Khairunnisa VIII. Sains 2 85 
 

14 Achmad Fakhri A. VIII. Sains 2 89 
 

15 Abdilah Nurhidayat Alfaratsyah  VIII. Sains 2 91 
 

16 Annisa Nur Sadana VIII. Sains 2 93 
 

17 Adinda Maharani Khairunnisa  VIII. Tahfidz 1 92 
 

18 Nur Fadiyah VIII. Tahfidz 1 93 
 

19 Radhiva Nurul Ghaida Ibrahim  VIII. Tahfidz 1 90 
 

20 Luthfi Anugrah An Naas  VIII. Tahfidz 1 93 
 

21 Andi Fiqram Adriansyah VIII. Tahfidz 1 87 
 

22 Naadiyah Ananda Khairunnisa  VIII. Tahfidz 1 88 
 

23 Muh.Nurhadi VIII. Tahfidz 1 90 
 



24 Dafa Khifayah Nasrullah VIII. Tahfidz 1 93 
 

25 Dzakiroh Aliyah Musharrifa VIII. Tahfidz 2 85 
 

26 Afiqah Mumtaz Althafunnisa VIII. Tahfidz 2 90 
 

27 Muh Agung Putra Pratama  VIII. Tahfidz 2 92 
 

28 Salwa S. VIII. Tahfidz 2 90 
 

29 Thasa At Thahirah VIII. Tahfidz 2 89 
 

30 Aqilah Aulia Nasywa Hilal VIII. Tahfidz 2 93 
 

31 Andi Iftitah Rira Pasauri  VIII. Tahfidz 2 92 
 

32 Shafa Nurul Husna VIII. Tahfidz 2 90 
 

33 Aira Azzahra Rasjid VIII. Bilingual 91 
 

34 Siti Aqueena Nafisa  VIII. Bilingual 85 
 

35 Nawrah Qanita Zhafirah VIII. Bilingual 86 
 

36 Muthmainnah Alya Mukhbita VIII. Bilingual 87 
 

37 Aqilah Tsabitah Putri Adam VIII. Bilingual 88 
 

38 Muhammad Fathir Al Alif VIII. Bilingual 90 
 

39 Davina Farha Aulia Faizal  VIII. Bilingual 95 
 

40 Alesha Sarah Fauzy VIII. Bilingual 94 
 

41 Rifqa Rukhsana Rudy VIII. Skill 95 
 

42 Aluna Magfirah VIII. Skill 89 
 

43 Nur Fadhilah Ramadhani A VIII. Skill 93 
 

44 Naurah Nisriina Safril VIII. Skill 95 
 

45 Puan Rameyza Elfajrina Kahar VIII. Skill 89 
 

46 Mutiara Aura Cantika VIII. Skill 89 
 

47 Nadifa Naurah Yudistira VIII. Skill 87 
 

48 Naurah Fawzah Asmady VIII. Skill 90 
 

49 A. Arseikha Irtiyah R. Arwan VIII. 1 89 
 

50 Rezki Dewi Putri Heri VIII. 1 93 
 

51 Nursyah Amalia Rustam VIII. 1 91 
 

52 Maghfirah Fadhilah Mulyadj VIII. 1 93 
 

53 Andi Salrizqa Nillang S VIII. 1 91 
 

54 Raisyah Alaika Rahman  VIII. 1 90 
 

55 Siti Khairunnisah VIII. 1 90 
 

56 Talitha Aura Agung  VIII. 1 91 
 

57 Izzat Rosyadah  VIII. 2 89 
 

58 Muhammad Kaysan  VIII. 2 91 
 

59 Muh. Fajar Rani VIII. 2 91 
 

60 Muhammad Faiz  VIII. 2 87 
 

61 Andi Muhammad Malikul M VIII. 2 91 
 

62 Muhammad Farhan Ramadhan  VIII. 2 90 
 

63 Ivy Laila Hijri VIII. 2 90 
 

64 Andi Athifa Nailah Putri VIII. 2 91 
 



65 Zakiyah Khairunnisa P VIII. 3 89 
 

66 Azizah Chamelia Fauzan  VIII. 3 94 
 

67 Niken Aisyah Hadiningrum  VIII. 3 87 
 

68 Lakeisya Annajmul Alqatari.K VIII. 3 89 
 

69 Raihanah Nuraini Mashuri  VIII. 3 87 
 

70 Faiqah Rifana Ikhwani Hasan VIII. 3 87 
 

71 Ayu Asmania Ramadhani VIII. 3 90 
 

72 Firman Ariyansyah VIII. 3 88 
 

73 Azizah Nur Fauziah  VIII. 4 93 
 

74 Faradila Genium Pratidina  VIII. 4 92 
 

75 Fadhilla Merdekawathy Annas VIII. 4 90 
 

76 Mutiah Nur Sabira VIII. 4 92 
 

77 Arief Dzulkarnain VIII. 4 90 
 

78 Mutiara Ayu Salsabila VIII. 4 91 
 

79 Muthi'ah Salwa Salsabil VIII. 4 87 
 

80 Andi Zulfadhli Fayyadh  VIII. 4 92 
 

81 Zakiyah khairunnisa p VIII. 3 90  

82 Azizah Chamelia Fauzan  VIII. 3 95  

83 Niken aisyah hadiningrum  VIII. 3 93  

84 Lakeisya Annajmul Alqatari.K VIII. 3 91  

85 Raihanah nuraini mashuri  VIII. 3 95  

86 Faiqah Rifana Ikhwani Hasan VIII. 3 93  

87 Ayu Asmania Ramadhani VIII. 3 93  

88 Firman Ariyansyah VIII. 3 90  

89 Muh Rahmatulla VIII. 3 91  

90 Muh.Faidz Zhafran  VIII. 3 87  

91 Azizah Nur Fauziah  VIII. 4 91  

92 Faradila Genium Pratidina  VIII. 4 90  

93 Fadhilla Merdekawathy Annas VIII. 4 93  

94 Mutiah Nur Sabira VIII. 4 85  

95 Arief Dzulkarnain VIII. 4 93  

96 Mutiara Ayu Salsabila VIII. 4 91  

97 Muthi'ah Salwa Salsabil VIII. 4 91  

98 Andi Zulfadhli Fayyadh  VIII. 4 87  

99 Naurah farsyana alam VIII. 4 91  

100 Muh Andika Pradana Saputra VIII. 4 93  

Sumber: Kurikulum MTsN 1 Kota Makassar Tahun 2022/2023 

Berdasarkan data dari tabel di atas, akan diperoleh hasil analisis statistik 

deskriptif prestasi belajar Bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar melalui 



pengolahan data SPSS 20 for windows, maka kita dapat mengetahui beberapa 

informasi meliputi jumlah sampel, range, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-

rata dan standar deviasi. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat secara jelas pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas 

VIII 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prestasi_Belajar 100 85 95 90.51 2.496 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan analisis statistik  deskriptif penelitian 

dengan sampel 100 peserta didik. Nilai rata-rata (mean) adalah 90,51, nilai minimum 

adalah 85 dan nilai maksimum adalah 95 dengan standar deviasi sebesar 2,47. Setelah 

memperoleh hasil analisis deskriptif penelitian, perlu juga menampilkan hasil 

pengolahan data frekuensi kompetensi pedagogik. 

Pengolahan data frekuansi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab kelas 

VIII MTsN 1 Kota Makassar setelah pengolahan melalui SPSS 20 sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.26 

Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 85 4 4.0 4.0 4.0 



86 1 1.0 1.0 5.0 

87 12 12.0 12.0 17.0 

88 3 3.0 3.0 20.0 

89 10 10.0 10.0 30.0 

90 19 19.0 19.0 49.0 

91 16 16.0 16.0 65.0 

92 7 7.0 7.0 72.0 

93 20 20.0 20.0 92.0 

94 3 3.0 3.0 95.0 

95 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan hasil frekuensi kompetensi pedagogik guru di atas, dapat 

dibuatkan tabel distribusi frekuensi dengan hasil Sebagai berikut: 

15. Menghitung rentang nilai (Range), Sebagai berikut: 

RT  = NT – NR 

 = 95 – 85 

 = 10 

16. Banyak Interval Kelas, Sebagai berikut: 

K = 1 + (3,33) log n 

 = 1 + (3,33) log 100 

 = 1 + 6,66 

 = 7,66                   

17. Panjang Interval Kelas 

  
             

            
 



  
  

    
 

                                         

 

18. Tabel distribusi frekuensi kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab 

Tabel 4.27 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 

 

Interval Tabulasi Frekuensi 

95 IIIII 5 

93 - 94 IIIII IIIII IIIII IIIII III 23 

91 - 92 IIIII IIIII IIIII IIIII III 23 

90 IIIII IIIII IIIII IIII 19 

88 - 89 IIIII IIIII III 13 

86 - 87 IIIII IIIII III 13 

85 IIII 4 

Jumlah 100 

 

19. Menghitung rata-rata (Mean)  

Tabel 4.28 

Penolong untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) 

 

Interval fi Xi Xi
2 

FiXi FiXi
2 

95 5 95 9025 475 45125 

93 - 94 23 93,5 8742,25 2150,5 201071,75 

91 - 92 23 91,5 8372,25 2104,5 192561,75 

90 19 90 8100 1710 153900 

88 - 89 13 88,5 7832,25 1150,5 101819,25 

86 - 87 13 86,5 7482,25 1124,5 97269,25 

85 4 85 7225 340 28900 

Jumlah 100     9055 820647 



 

 

Nilai rata-rata di hitung dengan menggunakan rumus Sebagai berikut: 

X< = 
∑     

 
 

X< = 
    

   
 

X< = 90,5 

20. Menghitung Standar Deviasi 

   
√∑       

 ∑     
 

 
   

 

   

√        
       

   

     
 

   
√        

        
   

     
 

   
√                 

  
 

   
√      

  
 

   √     

        

 

 

 

 

 



Tabel 4.29 

Histogram Interval Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

 

 

21. Mengkategorikan kompetensi pedagogik guru 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar diperoleh rata-rata nilai sebesar 

90,51 dan standar deviasi sebesar 2,496. Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi 

kompetensi kepribadian guru sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang. 

Kategorisasi kompetensi kepribadian guru dijabarkan Sebagai berikut: 

Mean + 1,5 (SD) = 90,51 + 1,5 (3)  = 94 

Mean + 0,5 (SD) = 90,51 + 0,5 (3) = 91 

Mean - 0,5 (SD) = 90,51 - 0,5 (3)  = 89 

Mean - 1,5 (SD) = 90,51 - 1,5 (3)  = 86 
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Tabel 4.30 

Frekuensi Variabel Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

94 ke atas 8 8% Sangat Baik 

91 – 93 43 43% Baik 

89 – 90 29 29% Sedang 

86 – 88 16 16% Kurang 

85 ke bawah 4 4% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 8 orang atau 8% pada kategori 

sangat baik, 43 orang atau 43% pada kategori baik, 29 orang atau 29% pada kategori 

sedang, 16 orang atau 16% pada kategori kurang dan 4 orang atau 4% pada kategori 

sangat kurang. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa prestasi belajar Bahasa 

Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori baik 

dengan frekuensi 43 atau 43%. Jika digambarkan dalam diagram, akan seperti di 

bawah ini: 

Tabel 4.31 

Histogram Frekuensi Variabel Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

 

8% 
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5. Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Prestasi Belajar  Bahasa 

Arab Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar 

Analisis data pada tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh kompetensi pedagogik guru 

terhadap prestasi belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota 

Makassar. Penentuan hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak maka dapat 

diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Uji Normalitas Data 

Penelitian perlu dilakukan uji normalitas data Sebagai salah satu bagian dari 

uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Langkah ini sangat perlu 

dilakukan sebelum dilakukan analisis data penelitian. Salah satu yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas Kolmogorov_Smirnov. 

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas penelitian ini 

adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian bisa 

dikatakan berdistribusi normal. Tabel uji normalitas kompetensi pedagogik guru 

sebagai berikut: 

Tabel 4.32 

Hasil Uji Normalitas Sampel dengan Menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kompetensi_Pedagogik 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 89.95 

Std. Deviation 5.918 

Most Extreme Differences 
Absolute .096 

Positive .063 



Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,313 lebih besar dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji 

berdistribusi normal. 

Uji Linieritas 

Uji linieritas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Hasil dari uji linieritas 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.33 

Uji Linieritas ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 119.465 1 119.465 23.532 .000
b
 

Residual 497.525 98 5.077   

Total 616.990 99    

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi_Pedagogik 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 23,532 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dari hasil tersebut regresi dapat dipakai 

untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel 

kompetensi pedagogik guru (X1) terhadap variabel prestasi belajar Bahasa Arab (Y). 



Pengujian Hipotesis 

 Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah persyaratan-persyaratan dari 

pengujian hipotesis terpenuhi adalah menguji hipotesis penelitian. Analisis pengujian 

hipotesis untuk mengetahui relevansi antara variabel bebas dengan variabel terikat 

yaitu kompetensi pedagogik guru (X1) dengan prestasi belajar Bahasa Arab (Y). 

Pengujian hipotesis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.34 

Uji Hipotesis dengan Menggunakan Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 
(Constant) 73.812 3.450  21.398 .000 

Kompetensi_Pedagogik .186 .038 .440 4.851 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai constant (a) sebesar 

73,812, sedangkan nilai kompetensi pedagogik (b/kofisien regresi sebesar 0,186, 

sehingga dapat diketahui persamaan regresi Sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 73,812 + 0, 186 

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diterjemahkan bahwa berdasarkan 

nilai signifikan diperoleh nilai sebesar 0.000 < 0,05, dan berdasarkan nilai t diketahui 

nilai thitung sebesar 4,851 > ttabel 1,660 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompetensi pedagogik (X1) berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar bahasa 



Arab (Y). Untuk mengetahui besar pengaruh kompetensi pedagogik terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab dapat dilihat dari tabel berikut: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .440
a
 .194 .185 2.253 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Pedagogik 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berkaitan dengan tabel di atas, menjelaskan besarnya hubungan antara 

variabel kompetensi pedagogik (X1) terhadap variabel prestasi belajar bahasa Arab 

(Y). Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai R-nya sebesar 0.440 dan R square-nya 

sebesar 0,194, artinya variabel kompetensi pedagogik (X1) memiliki pengaruh 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 19,4 % sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

6. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Prestasi Belajar  Bahasa 

Arab Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar 

Analisis data pada tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh kompetensi kepribadian guru 

terhadap prestasi belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota 

Makassar. Penentuan hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak maka dapat 

diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Uji Normalitas Data 



Penelitian perlu dilakukan uji normalitas data Sebagai salah satu bagian dari 

uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Langkah ini sangat perlu 

dilakukan sebelum dilakukan analisis data penelitian. Salah satu yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas Kolmogorov_Smirnov. 

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas penelitian ini 

adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian bisa 

dikatakan berdistribusi normal. Tabel uji normalitas kompetensi kepribadian guru 

sebagai berikut: 

Tabel 4.35 

Hasil Uji Normalitas Sampel dengan Menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kompetensi_Kepribadian 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 90.88 

Std. Deviation 6.664 

Most Extreme Differences 

Absolute .100 

Positive .086 

Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.002 

Asymp. Sig. (2-tailed) .268 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,268 lebih besar dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji 

berdistribusi normal. 

Uji Linieritas 



Uji linieritas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Hasil dari uji linieritas 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.36 

Uji Linieritas ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 121.913 1 121.913 24.133 .000
b
 

Residual 495.077 98 5.052   

Total 616.990 99    

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 24,133 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dari hasil tersebut regresi dapat dipakai 

untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel 

kompetensi kepribadian guru (X2) terhadap variabel prestasi belajar Bahasa Arab (Y). 

Pengujian Hipotesis 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah persyaratan-persyaratan dari 

pengujian hipotesis terpenuhi adalah menguji hipotesis penelitian. Analisis pengujian 

hipotesis untuk mengetahui relevansi antara variabel bebas dengan variabel terikat 

yaitu kompetensi kepribadian guru (X2) dengan prestasi belajar Bahasa Arab (Y). 

Pengujian hipotesis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.37 

Uji Hipotesis dengan Menggunakan Coefficients
a
 



Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 

(Constant) 75.377 3.089  24.403 .000 

Kompetensi_Kepribadia

n 
.167 .034 .445 4.913 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai constant (a) sebesar 

75,377, sedangkan nilai kompetensi pedagogik (b/kofisien regresi sebesar 0,167, 

sehingga dapat diketahui persamaan regresi Sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 75,377 + 0,167 

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diterjemahkan bahwa berdasarkan 

nilai signifikan diperoleh nilai sebesar 0.000 < 0,05, dan berdasarkan nilai t diketahui 

nilai thitung sebesar 4,913 > ttabel 1,660 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompetensi kepribadian (X2) berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar bahasa 

Arab (Y). Untuk mengetahui besar pengaruh kompetensi kepribadian terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab dapat dilihat dari tabel berikut: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .445
a
 .198 .189 2.248 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 



Berkaitan dengan tabel di atas, menjelaskan besarnya hubungan antara 

variabel kompetensi kepribadian (X2) terhadap variabel prestasi belajar bahasa Arab 

(Y). Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai R-nya sebesar 0.445 dan R square-nya 

sebesar 0,198, artinya variabel kompetensi kepribadian (X2) memiliki pengaruh 

terhadap prestasi belajar bahasa Arab (Y) sebesar 19,8 % sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

7. Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian Guru secara 

Bersama-sama terhadap Prestasi Belajar  Bahasa Arab Peserta Didik 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar 

Analisis data pada tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotetis 

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kerpibadian guru terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda melalui SPSS 20, maka diperoleh data Sebagai berikut: 

Tabel 4.38 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 71.449 3.534  20.218 .000 

Kompetensi_Pedagogik .109 .050 .258 2.164 .033 

Kompetensi_Kepribadian .102 .045 .272 2.277 .025 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 



Berdasarkan hasil dari table di atas, dapat diketahui persamaan regresi linier 

berganda dari penelitian ini adalah Sebagai berikut: 

Y = a + b.X1 + b.X2 

Y = 71,449 + 0,109X1 + 0,102X2 

Keterangan: 

Y = Prestasi Belajar Bahasa Arab 

X1 = Kompetensi Pedagogik  

X2 = Kompetensi Kepribadian 

a = Konstanta 

b = Koefiesiensi hubungan pengaruh komptesensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian terhadap prestasi belajar Bahasa Arab 

 Berdasarkan hasil data dari tabel coefficient, dapat kita lihat bahwa variabel 

kompetensi pedagogik (X1) pada kolom signifikan 0,033 atau probabilitas di bawah 

0,05, karena nilai thitung > ttabel atau 2,164 > 1,660 maka koefisien regresi signifikan 

atau kompetensi pedagogik guru benar-benar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Begitupun dengan kompetensi kepribadian (X2) pada kolom signifikan 

0,025 atau probabilitas di bawah 0,05, karena nilai thitung > ttabel atau 2,227 > 1,660 

maka koefisien regresi signifikan atau kompetensi kepribadian guru benar-benar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh output untuk koefisien korelasi 

dan determinasi dari penelitian. Korelasi dapat dilambangkan dengan nilai R dana 



determinasi atau daya ramal model ditunjukkan oleh nilai R
2
. Nilai tersebut dapat 

diketahui melalui tabel Sebagai berikut: 

Tabel 4.39 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .484
a
 .235 .219 2.207 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian, Kompetensi_Pedagogik 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Sumber: Hasil Analisis Deskriptif SPSS 20 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

nilai R square menunjukkan sebesar 0,235 yang bisa diartikan bahwa variabel 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru terdapat pengaruh signifikan 

secara positif terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 23,5%, sedangankan 

selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian melalui 

aplikasi SPSS 20, diperoleh nilai koefisien regresi yang menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab pada kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar. Hal ini memiliki 

pengaruh karena pengelohan guru terhadap peserta didik di dalam kelas pada kategori 

baik. Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan membuat 



perencanaan pembelajaran dengan baik kemudian mengaplikasikannya dalam 

pembelajaran.  

Berkaitan dengan hal tersebut, menandakan bahwa kompetensi pedagogik 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan prestasi belajar peserta 

didik. Pada penelitian ini, kompetensi pedagogik guru memiliki pengaruh yang positif 

terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 19,4 % sedangkan selebihnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dapat diartikan bahwa apabila kompetensi 

pedagogik guru meningkat maka meningkat pula prestasi belajar peserta didik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara kompetensi 

pedagogik guru terhadap prestasi belajar peserta didik serta menunjukkan pola 

pengaruh yang positif maka demi peningkatan prestasi belajar peserta didik salah satu 

faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran di 

Madrasah adalah kompetensi pedagogik guru. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tribagus Kuncoro bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar 

siswa
102

. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Arif Nur Prasetyo bahwa ada 

pengaruh kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar siswa.
103

 

Berdasarkan penelitian terdahulu jika di sandingkan dengan penelitian ini 

dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini memberikan penguatan terhadap penelitian 

                                             
102 Tribagus Kuncoro,dkk “Pengaruh kompetensi pedagogic guru dan gaya belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS” (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2019) 
103Arif Nur Prasetyo “Pengaruh kompetensi pedagogik guru dan disiplin belajar melalui 

motivasi belajar sebagai variabel intervening terhadap prestasi belajar” (Jurnal Economic Education 

Analysis, 2015) 



sebelumnya. Memberikan penguatan bahwa kompetensi pedagogik guru dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

2. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar bahasa 

Arab peserta didik kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian melalui 

aplikasi SPSS 20, diperoleh nilai koefisien regresi yang menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi 

belajar bahasa Arab pada kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar. Hal ini memiliki 

pengaruh karena perlakuan guru terhadap peserta didik di dalam kelas ataupun di 

lingkungan madrasah pada kategori baik. Guru bertindak sebagai pribadi yang 

menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didik di lingkungan Madrasah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, menandakan bahwa kompetensi kepribadian 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan prestasi belajar peserta 

didik. Pada penelitian ini, kompetensi kepribadian guru memiliki pengaruh yang 

positif terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 19,8 % sedangkan selebihnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dapat diartikan bahwa apabila kompetensi 

kepribadian guru meningkat maka meningkat pula prestasi belajar peserta didik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar peserta didik serta menunjukkan pola 

pengaruh yang positif maka demi peningkatan prestasi belajar peserta didik salah satu 

faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam lingkungan Madrasah adalah 

kompetensi kepribadian guru. 



Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ladi Farah Aziza bahwa ada 

pengaruh antara kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar siswa 

walaupun pada kategori rendah.
104

 Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Elli 

Marlinda bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kompetensi kepribadian 

terhadap prestasi belajar siswa walau pada kategori lemah.
105

 

Berdasarkan penelitian terdahulu jika di sandingkan dengan penelitian ini 

dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini memberikan penguatan terhadap penelitian 

sebelumnya. Memberikan penguatan bahwa kompetensi kepribadian guru dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi Kepribadian guru 

secara Bersama-sama terhadap prestasi belajar bahasa Arab peserta didik 

kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian melalui 

aplikasi SPSS 20, diperoleh nilai koefisien regresi yang menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan secara simultan atau Bersama-sama antara 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab pada kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru menjadi dua hal yang sangat 

perlu diperhatikan di dalam proses pembelajaran yang berlangsung di 

madrasah/sekolah.  

                                             
104Ladi Farah Aziza “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Hasil Pembelajaran Bahasa Arab 
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105Elli Marlinda, “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Prestasi Belajar 

Peserta Didik di SMAN Masjid Raya Aceh Besar”, (UIN Ar-Raniry,2017)   



Hasil analisis yang dihasilkan bahwa kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab peserta didik sebesar 23,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang guru 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadiannya maka prestasi 

belajar peserta didik juga akan menunjukkan peningkatan dari waktu kewaktu. 

Sehingga dalam mewujudkan keberhasilan suatu proses pembelajaran seorang guru 

perlu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maipa bahwa berdasarkan 

analisis dengan menggunakan rumus korelasi linier berganda terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
106

  

Berdasarkan penelitian terdahulu jika di sandingkan dengan penelitian ini 

dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini memberikan penguatan terhadap penelitian 

sebelumnya. Memberikan penguatan bahwa kompetensi kepribadian guru dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan Sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik guru MTsN 1 Kota Makassar dari hasil analisis 

deskriptif  berada pada kategori baik dengan frekuensi 33 atau 33%. 

2. Kompetensi kepribadian guru MTsN 1 Kota Makassar dari hasil analisis 

deskriptif  berada pada kategori baik dengan frekuensi 29 atau 29%. 

3. Prestasi Bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar dari hasil 

analisis deskriptif  berada pada kategori baik dengan frekuensi 43 atau 43%. 

4. Terdapat pengaruh variabel kompetensi pedagogik guru (X1) terhadap 

variabel prestasi belajar Bahasa Arab (Y) sebesar 19,4 %. 

5. Terdapat pengaruh variabel kompetensi kepribadian guru (X2) terhadap 

variabel prestasi belajar Bahasa Arab (Y) sebesar 19,8 %. 

6. Terdapat pengaruh signifikan variabel kompetensi pedagogik dan kompetensi 

kepribadian guru terhadap prestasi belajar peserta didik sebesar 23,5%, 

sedangankan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian. 

 

 

 



B. Implikasi Penelitian 

1. Berdasarkan data hasil penelitian kompetensi pedagogik guru MTsN 1 Kota 

Makassar berada pada kategori baik. Oleh karena itu, hal tersebut perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kompetensi pedagogik guru bisa 

mencapai kategori sangat baik. 

2. Berdasarkan data hasil penelitian kompetensi kepribadian guru MTsN 1 Kota 

Makassar berada pada kategori baik. Oleh karena itu, hal tersebut perlu 

dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kompetensi kepribadian guru bisa 

mencapai kategori sangat baik. 

3. Berdasarkan data hasil penelitian prestasi belajar peserta didik kelas VIII 

MTsN 1 Kota Makassar berada pada kategori baik. Oleh karena itu, hal 

tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar prestasi belajarnya 

bisa mencapai kategori sangat baik. 
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No 
Kompetensi Pedagogik (X.1) 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 93 

2 1 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 85 

3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 89 

4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 94 

5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 89 

6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 92 

7 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 93 

8 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 92 

9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 85 

10 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 91 

11 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 89 

12 5 4 1 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 88 

13 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 85 

14 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 80 

15 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 90 

16 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 86 

17 2 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 98 

19 3 4 3 4 4 3 5 4 5 5 2 4 5 2 4 5 4 5 2 5 78 

20 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 91 

21 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 84 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 81 

23 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 85 

24 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 95 

25 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 91 

26 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 83 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

28 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 90 

29 3 5 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 80 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 97 

31 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 95 

32 5 4 3 4 5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 4 81 

33 2 5 4 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 5 78 

34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 83 

35 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2 5 4 4 80 

36 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 77 

37 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 89 

38 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 5 80 



39 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 93 

40 3 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 84 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 98 

42 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 89 

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 99 

45 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 84 

46 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 91 

47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 77 

48 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 86 

49 2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 92 

50 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

51 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 99 

53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 94 

54 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 92 

55 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 84 

56 3 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 86 

57 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 90 

58 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

59 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 87 

60 5 3 4 5 2 3 5 5 5 3 3 4 5 3 3 5 3 4 3 5 78 

61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 

62 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 88 

63 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 94 

64 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 94 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 97 

66 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 95 

67 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 93 

68 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 97 

69 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 89 

70 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 94 

71 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 87 

72 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 92 

73 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 90 

74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 98 

75 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 96 

76 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 93 

77 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 88 



78 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 92 

79 3 4 3 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 98 

81 1 4 5 3 5 3 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 82 

82 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

83 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 95 

84 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 93 

85 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 96 

86 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 96 

87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 

88 1 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 85 

89 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 91 

90 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 92 

91 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 91 

92 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 92 

93 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 

94 4 5 5 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 81 

95 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 93 

96 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 95 

97 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 90 

98 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

99 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 85 

100 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 89 

Rata-
Rata 

79 93 87 91 90 86 95 91 92 91 92 94 95 91 92 94 86 88 82 90   

                      

  



NO 
Kompetensi Kepribadian (X.2) 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 89 

2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 92 

3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 92 

4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 93 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 92 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 96 

7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

8 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 90 

9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 85 

10 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 91 

11 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 88 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

13 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 3 5 3 5 83 

14 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 85 

15 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 88 

16 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 92 

17 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 97 

19 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 90 

20 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 94 

21 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 85 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 84 

23 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 5 80 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

25 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 96 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 82 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

28 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 92 

29 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 95 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

31 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 97 

32 3 5 5 3 3 3 5 3 4 2 4 5 4 4 4 5 3 4 3 5 77 

33 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 91 

34 1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 76 

35 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 84 

36 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 81 

37 5 3 5 4 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 86 



38 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 91 

39 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 92 

40 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 90 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

42 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 98 

45 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 73 

46 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 94 

47 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 80 

48 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 93 

49 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 3 89 

50 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 89 

51 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 82 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 98 

53 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 96 

54 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 89 

55 4 4 5 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 5 79 

56 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 86 

57 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 79 

58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 90 

60 5 3 4 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 81 

61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

62 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 84 

63 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 94 

64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 99 

65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

66 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 98 

67 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 90 

68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

69 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 83 

70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 99 

71 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 87 

72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 96 

73 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 95 

74 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 95 

75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 

76 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 91 



  

77 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 79 

78 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 94 

79 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 

81 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 4 3 3 85 

82 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 92 

83 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 92 

84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 95 

86 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 96 

87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 

88 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 82 

89 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 94 

90 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 83 

91 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

92 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 94 

93 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 92 

94 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 87 

95 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 94 

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

97 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 85 

98 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 91 

99 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 87 

100 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 94 

  91 91 97 91 89 91 92 89 91 84 91 88 97 94 93 94 90 93 83 89   



KOMPETENSI PEDAGOGIK 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi_Pedagogik 100 77 99 89.95 5.918 

Valid N (listwise) 100     

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 77 2 2.0 2.0 2.0 

78 3 3.0 3.0 5.0 

 

     

80 4 4.0 4.0 9.0 

81 3 3.0 3.0 12.0 

82 1 1.0 1.0 13.0 

83 2 2.0 2.0 15.0 

84 5 5.0 5.0 20.0 

85 6 6.0 6.0 26.0 

86 3 3.0 3.0 29.0 

87 2 2.0 2.0 31.0 

88 3 3.0 3.0 34.0 

89 7 7.0 7.0 41.0 

90 8 8.0 8.0 49.0 

91 6 6.0 6.0 55.0 

92 9 9.0 9.0 64.0 

93 7 7.0 7.0 71.0 

94 5 5.0 5.0 76.0 

95 6 6.0 6.0 82.0 

96 3 3.0 3.0 85.0 

97 3 3.0 3.0 88.0 

98 5 5.0 5.0 93.0 



99 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Interval Tabulasi fi Xi Xi2 fiXi fiXi2 

97 - 99 IIIII IIIII I 15 98 9604 1470 144060 

94 - 96 IIIII IIIII IIIII III 14 95 9025 1330 126350 

91 - 93 IIIII IIIII III 22 92 8464 2024 186208 

89 - 90 IIIII IIIII I 15 89,5 8010,25 1342,5 120153,75 

86 - 88 IIIII IIIII 8 87 7569 696 60552 

83 - 85 IIIII IIIII 13 84 7056 1092 91728 

80 - 82 IIIII II 8 81 6561 648 52488 

77 - 79   5 78 6084 390 30420 

Jumlah 100     8992,5 811959,75 

 

Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

98 ke atas 12 12% Sangat Baik 

92 – 97 33 33% Baik 

86 – 91 29 29% Sedang 

81 – 85 17 17% Kurang 

80 ke bawah 9 9% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   
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Aspek 

Penilaian 
No Pernyataan 

Hasil 

Responden 

R.1 R.2 R.3 

Pemahaman 

Peserta Didik 

1 
Kemampuan mengidentifikasi 

karakteristik Peserta Didik 
4 5 5 

2 
Kemampuan Guru mengelola 

kelas 
5 4 5 

3 
Memperhatikan keadaan peserta 

didik 
4 5 5 

Pemahaman 

Landasan 

Kependidikan 

4 
Kemampuan membuat RPP 

sesuai dengan silabus 
4 5 5 

5 
Guru memiliki perangkat 

pembelajran yang lengkap 
5 5 4 

6 
Guru memiliki kreativitas 

dalam pembelajaran 
4 4 5 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

7 
Guru memulai pembelajaran 

tepat waktu 
4 5 5 

8 
Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan tepat waktu 
4 4 5 

9 
Guru melaksanakan rencana 

pembelajaran secara lengkap 
4 5 5 

10 

Guru mampu menggunanakan 

media pembelajaran dengan 

baik 

4 5 5 

Pengembangan 

Peserta Didik 

11 
Guru membimbing peningkatan 

potensi peserta didik 
4 5 5 

12 
Guru mampu menganalisis 

potensi belajar peserta didik 
4 4 5 

Penilaian atau 

Evaluasi 

13 
Guru mampu mengevaluasi 

proses pembelajaran 
5 4 5 

14 

Guru mampu merancang 

program remedial dan 

pengayaan 

3 5 4 

15 

Guru mampu menggunakan 

hasil analisis evaluasi proses 

pembelajaran 

3 5 5 

Jumlah Total 61 70 73 

  



KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi_Kepribadian 100 73 100 90.88 6.664 

Valid N (listwise) 100 
    

 

Frekuensi Hasil Kuesioner Kompetensi Kepribadian Guru Bahasa Arab 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 73 1 1.0 1.0 1.0 

76 1 1.0 1.0 2.0 

77 1 1.0 1.0 3.0 

79 3 3.0 3.0 6.0 

80 3 3.0 3.0 9.0 

81 2 2.0 2.0 11.0 

82 3 3.0 3.0 14.0 

83 3 3.0 3.0 17.0 

84 3 3.0 3.0 20.0 

85 5 5.0 5.0 25.0 

86 2 2.0 2.0 27.0 

87 3 3.0 3.0 30.0 

88 2 2.0 2.0 32.0 

89 4 4.0 4.0 36.0 

90 6 6.0 6.0 42.0 

91 5 5.0 5.0 47.0 

92 9 9.0 9.0 56.0 

93 2 2.0 2.0 58.0 

94 8 8.0 8.0 66.0 

95 4 4.0 4.0 70.0 

96 6 6.0 6.0 76.0 

97 5 5.0 5.0 81.0 



98 4 4.0 4.0 85.0 

99 8 8.0 8.0 93.0 

100 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Interval Tabulasi Fi 
Xi Xi2 fiXi fiXi2 

98 - 100 IIIII IIIII IIIII IIIII 19 99 9801 1881 186219 

95 - 97 IIIII IIIII IIIII IIII 15 96 9216 1440 138240 

91 - 94 IIIII IIIII IIIII IIII 24 92,5 8556,25 2220 205350 

87 - 90 IIIII IIIII IIIII IIIII I 15 88,5 7832,25 1327,5 117483,75 

83 - 86 IIIII 13 84,5 7140,25 1098,5 92823,25 

79 - 82 II 11 80,5 6480,25 885,5 71282,75 

76 - 78 I 2 77 5929 154 11858 

73 - 75   1 74 5476 74 5476 

Jumlah 100     9080,5 828732,75 
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Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

99 ke atas 15 15% Sangat Baik 

93 – 98 29 29% Baik 

87 – 92 26 26% Sedang 

82 – 86 19 19% Kurang 

81 ke bawah 11 11% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   
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Penilaian Kepribadian oleh Teman Sejawat 

 

Aspek 

Penilaian 
No Pernyataan 

Hasil 

Responden 

 R.1 R.2 R.3 

Kepribadian 

yang 

Mantap 

1 
Menaati peraturan yang berlaku di 

sekolah dan masyarakat 
4 5 5 

2 
Hadir tepat waktu sesuai dengan 

jadwal kerja yang ditetapkan 
4 4 5 

3 
Bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan sosial 
5 5 5 

Kepribadian 

yang dewasa 

4 
Menampilkan kemandirian bertindak 

sebagai guru 
4 5 5 

5 
Kemampuan menghargai pendapat 

orang lain 
4 5 5 

6 
Kemampuan bekerjasama dengan 

teman sejawat 
4 5 5 

7 
Memiliki etos kerja yang tinggi 

sebagai guru 
5 5 5 

Kepribadian 

yang Arif 

8 

Menampilkan tindakan berdasarkan 

kepentingan peserta didik, sekolah 

dan masyarakat 

4 5 5 

9 
Kesediaan membimbing siswa 

belajar secara tulus ikhlas 
4 5 5 

10 
Menunjukkan keterbukaan berfikir 

dan bertindak 
4 5 5 

Kepribadian 

yang 

berwibawa 

11 
Memiliki tindakan yang bermanfaat 

positif terhadap peserta didik 
4 5 5 

12 
Berusaha untuk mengetahui dan 

memperhatikan keadaan siswanya 
4 4 5 

13 
Memiliki tindakan yang dihormati 

dan disegani 
4 5 5 

Memiliki 

akhlak 

Mulia 

14 
Bertindak sesuai dengan norma 

Agama 
4 5 5 

15 
Kemampuan berprilaku guru sebagai 

panutan dan teladan 
5 4 5 

Jumlah Total 63 72  75 

 



Tabel Daftar Nilai Raport Kelas VIII MTsN 1 Kota Makassar 

No Nama Siswa Kelas 
Nilai Bahasa 

Arab 
 1 Andi Queena Arnhilda Putri VIII. Sains 1 94 
 

2 Asqiah Thirasyah VIII. Sains 1 93 
 

3 Adni Zhafira Irsyadi VIII. Sains 1 90 
 

4 Dirga Satria M  VIII. Sains 1 93 
 

5 A. Husnul Mar'ah Usman  VIII. Sains 1 93 
 

6 Kaysan Ukail. J VIII. Sains 1 87 
 

7 Andy Muh Zhafran L VIII. Sains 1 92 
 

8 Zalfa Chairunnisa Fadly VIII. Sains 1 89 
 

9 Siti Fatiha Anjali VIII. Sains 2 93 
 

10 Eka Naurah Azifah  VIII. Sains 2 93 
 

11 Andi Hanin Bangki Adzakira  VIII. Sains 2 89 
 

12 Khairunnisa Inayah Novyanti VIII. Sains 2 90 
 

13 Elvira Khairunnisa VIII. Sains 2 85 
 

14 Achmad Fakhri A. VIII. Sains 2 89 
 

15 Abdilah Nurhidayat Alfaratsyah  VIII. Sains 2 91 
 

16 Annisa Nur Sadana VIII. Sains 2 93 
 

17 Adinda Maharani Khairunnisa  VIII. Tahfidz 1 92 
 

18 Nur Fadiyah VIII. Tahfidz 1 93 
 

19 Radhiva Nurul Ghaida Ibrahim  VIII. Tahfidz 1 90 
 

20 Luthfi Anugrah An Naas  VIII. Tahfidz 1 93 
 

21 Andi Fiqram Adriansyah VIII. Tahfidz 1 87 
 

22 Naadiyah Ananda Khairunnisa  VIII. Tahfidz 1 88 
 

23 Muh.Nurhadi VIII. Tahfidz 1 90 
 

24 Dafa Khifayah Nasrullah VIII. Tahfidz 1 93 
 

25 Dzakiroh Aliyah Musharrifa VIII. Tahfidz 2 85 
 

26 Afiqah Mumtaz Althafunnisa VIII. Tahfidz 2 90 
 

27 Muh Agung Putra Pratama  VIII. Tahfidz 2 92 
 

28 Salwa S. VIII. Tahfidz 2 90 
 

29 Thasa At Thahirah VIII. Tahfidz 2 89 
 

30 Aqilah Aulia Nasywa Hilal VIII. Tahfidz 2 93 
 

31 Andi Iftitah Rira Pasauri  VIII. Tahfidz 2 92 
 

32 Shafa Nurul Husna VIII. Tahfidz 2 90 
 

33 Aira Azzahra Rasjid VIII. Bilingual 91 
 

34 Siti Aqueena Nafisa  VIII. Bilingual 85 
 

35 Nawrah Qanita Zhafirah VIII. Bilingual 86 
 

36 Muthmainnah Alya Mukhbita VIII. Bilingual 87 
 

37 Aqilah Tsabitah Putri Adam VIII. Bilingual 88 
 

38 Muhammad Fathir Al Alif VIII. Bilingual 90 
 

39 Davina Farha Aulia Faizal  VIII. Bilingual 95 
 



40 Alesha Sarah Fauzy VIII. Bilingual 94 
 

41 Rifqa Rukhsana Rudy VIII. Skill 95 
 

42 Aluna Magfirah VIII. Skill 89 
 

43 Nur Fadhilah Ramadhani A VIII. Skill 93 
 

44 Naurah Nisriina Safril VIII. Skill 95 
 

45 Puan Rameyza Elfajrina Kahar VIII. Skill 89 
 

46 Mutiara Aura Cantika VIII. Skill 89 
 

47 Nadifa Naurah Yudistira VIII. Skill 87 
 

48 Naurah Fawzah Asmady VIII. Skill 90 
 

49 A. Arseikha Irtiyah R. Arwan VIII. 1 89 
 

50 Rezki Dewi Putri Heri VIII. 1 93 
 

51 Nursyah Amalia Rustam VIII. 1 91 
 

52 Maghfirah Fadhilah Mulyadj VIII. 1 93 
 

53 Andi Salrizqa Nillang S VIII. 1 91 
 

54 Raisyah Alaika Rahman  VIII. 1 90 
 

55 Siti Khairunnisah VIII. 1 90 
 

56 Talitha Aura Agung  VIII. 1 91 
 

57 Izzat Rosyadah  VIII. 2 89 
 

58 Muhammad Kaysan  VIII. 2 91 
 

59 Muh. Fajar Rani VIII. 2 91 
 

60 Muhammad Faiz  VIII. 2 87 
 

61 Andi Muhammad Malikul M VIII. 2 91 
 

62 Muhammad Farhan Ramadhan  VIII. 2 90 
 

63 Ivy Laila Hijri VIII. 2 90 
 

64 Andi Athifa Nailah Putri VIII. 2 91 
 

65 Zakiyah Khairunnisa P VIII. 3 89 
 

66 Azizah Chamelia Fauzan  VIII. 3 94 
 

67 Niken Aisyah Hadiningrum  VIII. 3 87 
 

68 Lakeisya Annajmul Alqatari.K VIII. 3 89 
 

69 Raihanah Nuraini Mashuri  VIII. 3 87 
 

70 Faiqah Rifana Ikhwani Hasan VIII. 3 87 
 

71 Ayu Asmania Ramadhani VIII. 3 90 
 

72 Firman Ariyansyah VIII. 3 88 
 

73 Azizah Nur Fauziah  VIII. 4 93 
 

74 Faradila Genium Pratidina  VIII. 4 92 
 

75 Fadhilla Merdekawathy Annas VIII. 4 90 
 

76 Mutiah Nur Sabira VIII. 4 92 
 

77 Arief Dzulkarnain VIII. 4 90 
 

78 Mutiara Ayu Salsabila VIII. 4 91 
 

79 Muthi'ah Salwa Salsabil VIII. 4 87 
 

80 Andi Zulfadhli Fayyadh  VIII. 4 92 
 



81 Zakiyah khairunnisa p VIII. 3 90  

82 Azizah Chamelia Fauzan  VIII. 3 95  

83 Niken aisyah hadiningrum  VIII. 3 93  

84 Lakeisya Annajmul Alqatari.K VIII. 3 91  

85 Raihanah nuraini mashuri  VIII. 3 95  

86 Faiqah Rifana Ikhwani Hasan VIII. 3 93  

87 Ayu Asmania Ramadhani VIII. 3 93  

88 Firman Ariyansyah VIII. 3 90  

89 Muh Rahmatulla VIII. 3 91  

90 Muh.Faidz Zhafran  VIII. 3 87  

91 Azizah Nur Fauziah  VIII. 4 91  

92 Faradila Genium Pratidina  VIII. 4 90  

93 Fadhilla Merdekawathy Annas VIII. 4 93  

94 Mutiah Nur Sabira VIII. 4 85  

95 Arief Dzulkarnain VIII. 4 93  

96 Mutiara Ayu Salsabila VIII. 4 91  

97 Muthi'ah Salwa Salsabil VIII. 4 91  

98 Andi Zulfadhli Fayyadh  VIII. 4 87  

99 Naurah farsyana alam VIII. 4 91  

100 Muh Andika Pradana Saputra VIII. 4 93  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prestasi_Belajar 100 85 95 90.51 2.496 

Valid N (listwise) 100     

 

Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 85 4 4.0 4.0 4.0 

86 1 1.0 1.0 5.0 

87 12 12.0 12.0 17.0 

88 3 3.0 3.0 20.0 

89 10 10.0 10.0 30.0 

90 19 19.0 19.0 49.0 



91 16 16.0 16.0 65.0 

92 7 7.0 7.0 72.0 

93 20 20.0 20.0 92.0 

94 3 3.0 3.0 95.0 

95 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Interval fi Xi Xi
2
 FiXi FiXi

2
 

95 5 95 9025 475 45125 

93 - 94 23 93,5 8742,25 2150,5 201071,75 

91 - 92 23 91,5 8372,25 2104,5 192561,75 

90 19 90 8100 1710 153900 

88 - 89 13 88,5 7832,25 1150,5 101819,25 

86 - 87 13 86,5 7482,25 1124,5 97269,25 

85 4 85 7225 340 28900 

Jumlah 100     9055 820647 
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Interval Skor 

Responden 
Frekuensi Persentase (%) Kategori 

94 ke atas 8 8% Sangat Baik 

91 – 93 43 43% Baik 

89 – 90 29 29% Sedang 

86 – 88 16 16% Kurang 

85 ke bawah 4 4% Sangat Kurang 

Jumlah 100 100%   
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Tabel 4.32 

Hasil Uji Normalitas Sampel dengan Menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kompetensi_Pedagogik 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 89.95 

Std. Deviation 5.918 

Most Extreme Differences 

Absolute .096 

Positive .063 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Linieritas ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 119.465 1 119.465 23.532 .000
b
 

Residual 497.525 98 5.077   

Total 616.990 99    

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi_Pedagogik 

 

Uji Hipotesis dengan Menggunakan Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 
(Constant) 73.812 3.450  21.398 .000 

Kompetensi_Pedagogik .186 .038 .440 4.851 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

 

 



Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .440
a
 .194 .185 2.253 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Pedagogik 

 

 Kompetensi_Kepribadian 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 90.88 

Std. Deviation 6.664 

Most Extreme Differences 

Absolute .100 

Positive .086 

Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.002 

Asymp. Sig. (2-tailed) .268 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Linieritas ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 121.913 1 121.913 24.133 .000
b
 

Residual 495.077 98 5.052   

Total 616.990 99    

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian 

 

 

 

 



Uji Hipotesis dengan Menggunakan Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 

(Constant) 75.377 3.089  24.403 .000 

Kompetensi_Kepribadia

n 
.167 .034 .445 4.913 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

 

Model Summary 

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

Estimate 

1 .445
a
 .198 .189 2.248 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 71.449 3.534  20.218 .000 

Kompetensi_Pedagogik .109 .050 .258 2.164 .033 

Kompetensi_Kepribadian .102 .045 .272 2.277 .025 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .484
a
 .235 .219 2.207 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi_Kepribadian, Kompetensi_Pedagogik 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 
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