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ABSTRAK  

Nama : Fitri Sona Purnama 
Nim : 80200222013 
Judul : Pengaruh Kinerja dan Kompetensi Profrsional Guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP 
Nasional Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas: 1) Untuk 
mendeskripsikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar; 
2) Untuk mendeskripsikan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam 
SMP Nasional Makassar; 3) Untuk mendeskripsikan motivasi belajar peserta didik 
SMP Nasional Makassar; selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menguji: 
4) Untuk menganalisis kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 
belajar peserta didik SMP Nasional Makassar; 5) Untuk menganalisis kompetensi 
professional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik 
SMP Nasional Makassar; 6) Untuk menganalisis seberapa besar penagruh kinerja 
dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 
belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan pendekatan 
kuantitatif dan pendekatan keilmuan melalui pendekatan pedagogik dan psikologi. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 163 peserta didik di ambil dari seluruh kelas 
VIII yang ada pada SMP Nasional Makassar, sedangkan sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 81 responden dengan menggunakan Teknik proporsional random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dan 
dokumentasi. Angket disebarkan kepada responden kemudian di analisis 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistic inferensial. Analisis deskriptif 
terdiri atas Teknik scoring, tabel distribusi frekuensi, menghitung rata-rata, 
menghitung standar deviasi dan membuat tabel tabel kategorisasi. Sedangkan 
analisis statistik inferensial terdiri atas uji normalitas data, uji linearitas data dan 
pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara parsial dan 
simultan. Secara parsial melalui uji regresi linear sedehana sedangkan secara 
simultan melalui uji regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kinerja guru Pendidikan 
Agama Islam SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang dengan rata-
rata 7,66. (2) Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam SMP Nasional 
Makassar berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 54,703. Sedangkan; 
(3) Motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar berada pada kategori 
sedang dengan nilai rata-rata 72,592. Selanjutnya terdapat (4) pengaruh kinerja 
guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik SMP 
Nasional Makassar dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = 26,104 + 
0,569X. (5) pengaruh kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam 
terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar dengan 
persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = 26,925 + 0,829X. selanjutnya (6) 
pengaruh yang simultan antara kinerja dan kompetensi guru Pendidikan Agama 
Islam terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar dengan 
persamaan regresi linear berganda yaitu Y = 18,991 + 0,291. 95 + 0,570 . 65 dan 
tingkat pengaruhnya sebesar 44% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah : 1) Bagi kepala sekolah memberikan 
pelatihan kinerja dan kompetensi kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk 
meningkatkan kinerja dan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah; 2) 
Bagi guru Pendidikan Agama Islam mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan 
selain itu tugas dan tanggungjawab sebagai guru dijalankan dengan baik; 3) Bagi 
Peserta didik Mengingat pentingnya motivasi belajar dalam proses pembelajaran, 
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hendaknya peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar intrinsiknya seperti 
dorongan dalam belajar, harapan akan cita-cita dan kegiatan yang menarik dalam 
belajar; 4) Bagi peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa 
sebaiknya menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian 
terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 
Adapun dengan selesainya tesis ini penulis berharap semoga dapat menjadi 
sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang 
melakukan penelitian yang serupa. 
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ABSTRACT  

Nama : Fitri Sona Purnama 
Nim : 80200222013 

Judul : The Influence of Performance and Professional Competence of Islamic Religious   

               Education Teachers on Students' Learning Motivation at Makassar National  

                  Middle Schools 

This research aims to describe the reality: 1) To describe the performance of Makassar 

National Middle School Islamic Religious Education teachers; 2) To describe the professional 

competence of Makassar National Middle School Islamic Religious Education teachers; 3) To 

describe the learning motivation of Makassar National Middle School students; Furthermore, this 

research also aims to test: 4) To analyze the performance of Islamic Religious Education teachers 

on the learning motivation of Makassar National Middle School students; 5) To analyze the 

professional competence of Islamic Religious Education teachers on the learning motivation of 

Makassar National Middle School students; 6) To analyze how much influence the performance and 

professional competence of Islamic Religious Education teachers has on students' learning 

motivation at Makassar National Middle School. 

This type of research is ex-post facto research with a quantitative approach and a 

scientific approach through pedagogical and psychological approaches. The population in this study 

was 163 students taken from all class VIII at Makassar National Middle School, while the sample 

in this study was 81 respondents using proportional random sampling technique. The data collection 

methods used were questionnaires and documentation. Questionnaires were distributed to 

respondents and then analyzed using descriptive analysis and inferential statistical analysis. 

Descriptive analysis consists of scoring techniques, frequency distribution tables, calculating 

averages, calculating standard deviations and creating categorization tables. Meanwhile, inferential 

statistical analysis consists of data normality tests, data linearity tests and hypothesis testing. 

Hypothesis testing is carried out partially and simultaneously. Partially through a simple linear 

regression test, while simultaneously through a multiple linear regression test 

The results of this research show that: (1) the performance of Makassar National Middle 

School Islamic Religious Education teachers is in the medium category with an average of 7.66. (2) 

The professional competency of Makassar National Middle School Islamic Religious Education 

teachers is in the medium category with an average score of 54.703. Whereas; (3) The learning 

motivation of Makassar National Middle School students is in the medium category with an average 

score of 72.592. Furthermore, there are (4) influences on the performance of Islamic Religious 

Education teachers on the learning motivation of Makassar National Middle School students with a 

simple linear regression equation, namely Y = 26.104 + 0.569X. (5) the influence of Islamic 

Religious Education teachers' professional competence on students' learning motivation at Makassar 

National Middle School with a simple linear regression equation, namely Y = 26.925 + 0.829X. next 

(6) the simultaneous influence of the performance and competence of Islamic Religious Education 

teachers on students' learning motivation at Makassar National Middle School with the multiple 

linear regression equation, namely Y = 18.991 + 0.291. 95 + 0.570 . 65 and the level of influence is 

44% and the rest is influenced by other factors. 

The implications of this research are: 1) For school principals to provide performance 

and competency training to Islamic Religious Education teachers to improve the performance and 

competency of Islamic Religious Education teachers in schools; 2) Islamic Religious Education 

teachers take part in several training and education courses, in addition to carrying out their duties 

and responsibilities as teachers well; 3) For Students Considering the importance of learning 

motivation in the learning process, students should be able to increase their intrinsic learning 

motivation such as encouragement in learning, hopes for ideals and interesting activities in learning; 

4) For future researchers, if they want to conduct similar research, they should use different research 

methods, and conduct research related to other factors that influence students' learning motivation. 

With the completion of this thesis, the author hopes that it can be a contribution to thought and can 

be used as reference material for researchers conducting similar resea
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

dimana setiap orang yang telah lahir akan melalui proses Pendidikan, dimulai dari 

orang tua sebagai guru yang utama kemudian di lanjutkan proses Pendidikan di 

institusi Pendidikan. Pendidikan menjadi dasar seseorang untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Melalu Pendidikan seseorang dapat memahami potensi yang 

dimilikinya dan kemudian mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.1 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk belajar. Dalam Pendidikan 

formal, belajar di tempuh dengan belajar di sekolah. Inti dari kegiatan belajar di 

sekolah interaksi yang tercipta dari Pendidikan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik. Dalam proses belajar mengajar guru 

mempunyai peran penting dalam kegiatan tersebut. Seorang guru mempunyai tugas 

untuk melaksanakan proses pembelajaran dan secara sadar bertanggung jawab 

terhadap peserta didik untuk mencapai kedewasaanya. 

Secara garis besar guru adalah faktor penentu tingi rendahnya kualitas 

pendidikan. Guru juga memegang peran penting dan utama dalam pembangunan 

pendidikan yang ada disekolah. Guru adalah kunci dalam peningkatan mutu 

 

1Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional" Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2011), h. 3. 
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pendidikan, mutu pendidikan yang ada pada sekolah tidak akan berarti jika tidak 

disertai dengan guru professional. 

Terkait dengan hal tersebut Allah swt. Berfirman dalam QS al-

An’am/6:135: 

مْ  قلُْ  ا يٰقوَ  مَلوُ  ل ْ   ا ن  يْ  مَكَانتَ كُمْ  عَلٰى اع  فَْ عَام  نَْ  فسََو  نُْ مَنْ  تعَ لمَُو  نَْ يفُ ل حُْ لَْ ا نَّهْ  الدَّار ْ  عَاق بَةُْ لَهْ  تكَُو  الظّٰل مُو   

Terjemahnya: 

Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepunuh kemampuanmu, 
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kamu akan mengetahui, siapakah 
(diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
keberuntungan”.2 

Tafsir Al-Wadhih yang di karang oleh Muhammad Mahmud Majazi 

menjelaskan bahwa ayat di atas mempunyai makna, wahai Muhammad katakanlah 

kepada mereka (kaum musyrikin): wahai kaumku berbuatlah sesuai dengan 

kemampuan dan cara yang kaum lakukan, sesungguhnya aku berbuat pula sesuai 

dengan cara dan kemampuan atau keadaanku yang telah ditunjukkan oleh tuhan 

kepadaku dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan balasan 

yang baik dan mempunyai akhir (penghujung) yang mulia.3 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swr. Telah memberikan 

kemampuan kepada setiap manusia dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, guru 

juga harus memiliki kemampuan dalam proses Pendidikan. Seperti yang telah di 

jelaskan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

ayat 1 bahwa: 

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.4 

 

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Dua Sehati, 2016), h. 145 

3Muhammad Mahmud Majuzi, Al-Tafsir Al-Wadhih (Kairo: Al-Istiqlal Al-Kubra, 1969), h. 

122 
4Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen" 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 

h. 2. 
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Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.5 Jadi, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

memahami dan mengelola kegiatan pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang 

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

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.6 Jadi, kompetensi 

kepribadian merupakan kemampuan guru dalam menjadikan dirinya sebagai 

pribadi yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.7 Jadi, 

kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam memperbaiki hubungannya 

dengan masyarakat sekitar, baik peserta didik, tenaga pendidik, dll. 

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran 

di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.8 Jadi, kompetensi profesional 

merupakan kemampuan guru dalam menguasai dan memahami mata pelajaran yang 

akan diberikan ke peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

5Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru 

(Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 77 

6Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 

78 

7Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 

78 

8Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 

78 
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Dari keempat kompetensi guru di atas, penulis berfokus pada kompetensi 

profesional. Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan yang harus ada 

dalam diri pendidik. Guru dikatakan profesioan apabila mempunyai kemampuan 

mengajar dibuktikan dengan cara mengajar yang baik, ijazah atau gelar 

kependidikan, perencanaan dalam pembelajaran dalam hal ini adalah Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelatihan-pelatihan yang disesuai dengan 

kebutuhan Pendidikan.  

Guru dalam hal ini di tuntut memiliki kinerja yang dapat memberikan 

harapan serta keinginan semua pihak terutama masyarakat umum. Guru merupakan 

unjung tombak berbagai upaya peningkatan mutu Pendidikan nasional karena guru 

merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas serta 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. 

Undang-Undang tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) tahun 2005:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
memimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah.9 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus, 

sehingga pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian khusus guru. Dalam proses pendidikan di sekolah, guru mempunyai tugas 

ganda yaitu mengajar dan mendidik anak, agar anak dapat menjadi manusia yang 

dapat melaksanakan kehidupan selaras dengan hakikat kodratnya sebagi manusia 

dalam pertemuan dan pergaulan dengan sesama dan dunia dan dalam hubungannya 

dengan Tuhan.10 

 

9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005, tentang Guru Dan Dosen 

(Jakarta,2005), h. 2. 

10Dirto Hardisusanto, Pengantar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 65 
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Guru harus mampu memberikan motivasi kepada mereka untuk 

menggerakkan atau memacu para peserta didik agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan 

Pendidikan sesuai yang diharapkan dan di tetapkan dalam kurikulum sekolah. 

Proses Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga formal, informal, dan non 

formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang komponennya terdiri atas 

kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, tenaga pendidik atau guru, tenaga 

kependidikan, peserta didik, fasilitas, anggaran dan masyarakat. Komponen dari 

pendidikan formal yang ada di sekolah memegang peran penting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Salah satu komponen yang amat penting yakni kehadiran tenaga 

pendidik atau guru, karena dapat menunjang dan mempengaruhi proses dan hasil 

pembelajaran. Hal ini akan mengacu terhadap kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru. 

Kinerja yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa adalah 

kinerja guru didalam kelas yang mana guru mampu menjelaskan materi dengan 

baik, mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik, mampu 

mengarahkan dan membimbing siswa dalam pembelajaran sehingga siswa akan 

memiliki semangat dalam belajar, senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

diikutinya dan merasa mudah memahami materi yang disajikan oleh guru. 11 

Kinerja merupakan penampilan perilaku kerja yang ditandai oleh 

keluwesan gerak, ritme, dan urutan kerja yang sesuai dengan prosedur, sehingga 

diperoleh hasil yang memenuhi syarat kualitas, kecepatan dan jumlah.12 Kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 

 

11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beriorientasikan Standar Proses Pendidikan 

(Bandung: Kencana, 2016), h. 58 

12M. Amstrong, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Elex Media 

Komputindo, 2016), h. 8 
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program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang 

bertuang dalam perencanaan strategi.13 Kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi/lembaga yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.14Kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.15 

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.16 Selain itu kinerja guru juga bisa 

dinyatakan sebagai hasil refleksi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai 

proses pembelajaran yang dilandasi dengan etos kerja, kedisplinan dan profesional 

guru dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh 

pendidik yang mempunyai kompetensi dan kinerja yang tinggi, karena pendidik 

merupakan ujung tombak dan pelaksana terdepan Pendidikan anak-anak di sekolah. 

Pendidik yang mempunyai kinerja yang baik akan mampu menumbuhkan semangat 

dan motivasi belajar peserta didik yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran.17 

 

13Muhammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sector Pabrik (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe-

Yogyakarta, 2012), h. 16 

14Edy Sutrisno, Manejemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), h. 171 

15Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 130 

16Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 43 

17Sardiman A.M. Interaksi & Motivasi Pembelajaran (Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 135 
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Terlaksana dan suksesnya suatu kegiatan pembelajaran, pertama harus ada 

dorongan atau motivasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena motivasi 

akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, 

sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasan dan juga emosi, 

untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena 

adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. Dengan kata lain, peserta didik perlu 

diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya untuk mengikuti kegiatan 

belajar atau pendidikan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas 

atau ketertarikan peserta didik selama mengikuti pelajaran, misalnya aktif dalam 

mengajukan pertanyaan, antusias mengikuti pelajaran, rajin mengumpulkan tugas 

tepat waktu, tidak adanya keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, 

dan sebagainya.18 

Motivasi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

motivasi internal (internal motivation) dan motivasi ekstern (external motivation). 

Motivasi intern muncul karena adanya faktor dari dalam, yaitu karena adanya 

kebutuhan, sedangkan motivasi ektern muncul karena adanya faktor dari luar, 

terutama dari lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran faktor eksternal yang 

mampu mempengaruhi motivasi belajar peserta didik adalah kinerja guru dan 

kompetensi professional guru. 

Meningkatnya kualitas pembelajaran, akan mampu meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Hal ini dapat dipahami karena pendidik yang mempunyai 

kinerja bagus dalam kelas akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, mampu 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan baik, mampu menggunakan 

media pembelajaran dengan baik, mampu membimbing dan mengarahkan peserta 

didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik akan memiliki semangat dalam 

 
18Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Sistem (Cet; I, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 76 
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belajar, senang dalam kegiatan pembelajaran yang diikuti dan merasa mudah 

memahami materi yang disajikan oleh pendidik.  

Motivasi belajar peserta didik memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap keberhasilan proses maupun hasil belajar peserta didik. Salah satu 

indicator kualitas pembelajaran adalah adanya semangat maupun motivasi belajar 

dari para peserta didik. Motivasi memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar 

peserta didik, yaitu motivasi mendorong meningkatnya semangat dan ketekunan 

dalam belajar. 

Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 

(1) tahun 2005 dengan tugas utama yaitu salah satunya mengajar yang dimana 

diperkuat oleh teori Supardi bahwa ada tiga indikator kinerja guru yaitu: (1) 

merencanakan kegiatan pembelajaran, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

dan (3) mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Begitu juga dengan kompetensi 

profesinal guru menurut peraturan mentri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu; (1) 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu. (3) Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif. (5) Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (6) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dengan mengembangkan 

diri 

Berdasarkan observasi awal peneliti di SMP Nasional Makassar pada 

tanggal 14 November 2022 bahwa masalah yang terjadi yakni peneliti masih 

ditemukan motivasi belajar peserta didik belum optimal. Pada saat observasi awal 

peneliti melihat secara langsung dimana masih banyak peserta didik yang saat 
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proses pembelajaran di kelas masih bolos, terkadang menganggu teman sebayanya, 

tidur pada saat pembelajran berlangsung, dan kurang memperhatikan ketika 

pendidik menjelaskan materi yang diajarkan. Inilah yang menjadi alasan penulis 

ingin meneliti tentang seberapa besar pengaruh kinerja guru dan kompetensi 

professional guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan motivasi belajar 

peserta didik, baik itu kesungguhan dalam belajar atau aplikasi dari apa yang 

mereka ketahui terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena 

terkadang dalam masyarakat yang selalu menjadi sorotan saat etika peserta didik 

kurang baik adalah pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islamnya. Maka 

dari itu, semuanya saling berpengaruh antara kinerja guru, kompetensi professional 

terhadap keberhasilan peserta didik baik dilihat dari motivasi belajarnya. 

Permasalahan tersebut terkait dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

dimiliki oleh guru dan pengembangan materi pembelajaran yang diampuh secara 

kreatif. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan berlanjut, akan berdampak pada 

hasil belajar peserta didik. 

Penelitian yang berkaitan dengan motivasi belajar peserta didik yang di 

lakukan oleh Irvin Novita Arifin dan Rifda Mardian Arif19 menyatakan bahwa 

kinerja guru dipandang sebagai bagian yang paling penting dalam meningkatkan 

motivasi belajar. Hal tersebut bahwa kinerja guru yang merupakan faktor penentu 

motivasi belajar dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Wujud 

perilaku yang diharapkan yang dapat dijadikan acuan adalah kegiatan guru dalam 

proses belajar mengajar yaitu bagaimana seorang guru melakukan motivasi kepada 

peserta didik kelas awal baik dari perencanaan sebelum proses belajar mengajar 

 

19Irvin Novita Arifin, Rifda Mardian Arif,dkk, Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi 

Belajar Ipa Berbasis Pendidikan Jarak Jauh Pada Kelas Awal, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Vol 6, No 3 (2022), h. 2195 
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berlangsung, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar 

peserta didik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zul Andi Kurniadi dan Irina Popoi20 

menunjukkan bahwa hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan kompetensi profesional guru terhadap motivasi belajar 

siswa. Semakin baik kompetensi professional guru maka semakin baik juga 

motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil uji normalitas data dan analisis regresi 

terdapat Pengaruh kompetensi professional guru terhadap motivasi belajar siswa 

mencapai 36,7% sedangkan sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

di luar kompetensi profesional guru yang diteliti. 

Berdasarkan masalah diatas penulis terdorong mengadakan penelitian 

untuk penulisan tesis dengan judul; Pengaruh Kinerja dan Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP Nasional 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar? 

2. Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Nasional Makassar? 

3. Bagaimana motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar? 

4. Apakah ada pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar? 

5. Apakah ada pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar? 

 

20Zul Andi Kurniadi, Irina Popoi,dkk, Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Ekonomi Jambura, Vol. 2, No 1 (Januari 2020), h. 10 
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6. Apakah terdapat pengaruh kinerja dan kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta didik di 

SMP Nasional Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas sub 

masalah yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang 

jelas bagi peneliti yang berupaya melakukan verifikasi terhadap kesahihan dan 

kesalahan teori. Hipotesis dibedakan atas hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

sedangkan hipotesis statistik yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja.21 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan 3 kali 

pengujian hipotesis dengan mengajukan hipotesis kerja yaitu: 

1. Terdapat pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

2. Terdapat pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

3. Terdapat pengaruh kinerja dan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP 

Nasional Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Tujuan dari definisi variable adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan 

dan kesalahan penafsiran pembaca terhadap variable-variabeldalam suatu penelitia. 

Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu kinerja guru (X1), Kompetensi guru 

(X2), dan Motivasi belajar (Y), adapun definisi operasional variable penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

21Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95 
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1. Kinerja guru Pendidikan Agama Islam (X1) 

Kinerja guru merupakan Upaya guru dalam tugasnya mengajar dalam 

memeberikan materi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan proses 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penilaian pembelajaran juga guru agar 

peserta didik bisa menerima ilmu atau materi yang diberikan oleh guru tersebut, 

sehingga dapat meningkatan motivasi belajar. Hal ini sesuai dengan Undang-

undang tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) tahun 2005 dengan tugas utama 

yaitu salah satunya mengajar yang dimana diperkuat oleh teori Supardi bahwa ada 

tiga indikator kinerja guru yaitu: merencanakan kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

2. Kompetensi Profesional Pendidikan Agama Islam (X2) 

Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuandan ketrampilan 

terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh dan komprehensif, 

guru profesional akan memberikan hasil yang terbaik dalam pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun indikator yang diteliti 

yakni; Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, Menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, Mengembangkan materi 

pembelajaran, Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

3. Motivasi belajar (Y) 

Motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk 

melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta 

pengalaman. Adapun indikator dari motivasi belajar peserta didik dilihat dari 

motivasi ekstrinsik yaitu, adanya hastrat untuk berhasil, adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, adanya harapan akan cita-cita masa depan, adanya 

harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya 
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kegiatanyang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif 

sehingga memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dijelaskan untuk menelusuri hasil dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama, namun 

memiliki substansi yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu yang 

memilikirelevansi dengan penelitian ini, akan dijelaskan perbedaannya sehingga 

penelitian ini jelas bukanlah merupakan plagiasi. Adapun kajian pustaka 

dalampenelitian ini sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Irvin Novita Arifin dan Rifda Mardian 

Arif22 dengan judul “Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar Ipa 

Berbasis Pendidikan Jarak Jauh Pada Kelas Awal”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mnegukur pengaruh kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa kelas awal pada 

pembelajaran ipa berbasis pembelajaran jarak jauh. Metode penelitian ini yaitu 

metode survei kausal. Instrument yang digunakan yaitu kuesioner. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas awal. Sedangkan teknik pengelolaan data 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil output SPSS diperoleh rata-rata (mean) sebesar 94,60 

nilai tengah data (median) sebesar 93,5; modus (mode) sebesar 99; dan standar 

deviasi sebesar 15,37. Jika diperhatikan letak rata-rata, median, dan modus dalam 

kurva normal maka data hasil kinerja guru cenderung tinggi. Dengan demikian 

terdapat pengaruh langsung positif kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa 

kelas awal pada pembelajaran IPA berbasis pembelajaran jarak jauh. Ini 

menunjukkan bahwa motivasi belajar pada pembelajaran IPA 

 

22Irvin Novita Arifin, Rifda Mardian Arif, dkk, Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi 

Belajar Ipa Berbasis Pendidikan Jarak Jauh Pada Kelas Awal, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Vol 6, No 3 (2022), h. 2195 
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dipengaruhi/ditentukan oleh kinerja guru, artinya makin tinggi kinerja guru dalam 

pembelajaran IPA maka makin tinggi pula pencapaian motivasi siswa kelas awal 

pada pembelajaran IPA berbasis pembelajaran jarak jauh. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum 

membahas kompetensi profesional guru. Perbedaanya juga terlihat dari banyaknya 

sampel yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan sampel 

seluruh kelas awal sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 

41 orang. Selain itu perbedaan terletap pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam 

penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variable 

Y yang dimana membahas terkait dengan motivasi belajar peserta didik. 

Penelitian yang di lakukan oleh Hamsah, St. Syamsudduha dkk dengan 

judul “Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada Madrasah Aliyah Di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui gambaran iklim kerja di Madrasah Aliyah di Kecamatan Gantarang, 

Kabupaten Bulukumba; 2) menemukan realitas kinerja guru Madrasah Aliyah di 

Kecamatan Gantarang, Bulukumba Daerah; 3) mengetahui pengaruh iklim kerja 

terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. Jenis ini penelitian ini merupakan penelitian ex post facto sebagai 

bagian dari penelitian kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah 75 orang 

guru yang diambil secara keseluruhan di Madrasah Aliyah di Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

iklim kerja, skala kinerja guru dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan pengujian 

hipotesis menggunakan linear sederhana analisis regresi. Indikator iklim kerja diuji 

pengaruhnya terhadap guru kinerja meliputi: kepercayaan pada bawahan; 

keterbukaan dalam berkomunikasi keadaan lingkungan; kepemimpinan yang 
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membantu dan menghargai; masalah bersama pemecahan; otonomi guru; 

kekerabatan; bersikap acuh tak acuh; kepemimpinan otoriter; dan semangat kerja 

karyawan yang rendah. Sedangkan indikator yang diujikan pada kinerja guru 

meliputi: perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

kegiatan dan evaluasi/evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa iklim kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru dengan a koefisien 

determinasi sebesar 0,382. Dengan demikian, besarnya pengaruh dari iklim kerja 

terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah Gantarang Kecamatan, Kabupaten 

Bulukumba sebesar 38,2% dan 61,8% ditentukan oleh lainnya faktor. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya belum 

membahas motivasi belajar peserta didik. Perbedaannya juga terlihat dari 

banyaknya sampel yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

sampel sebanyak 75 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 

81 orang. Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis 

penelitian yaitu ex post facto dan instrument yang digunakan berupa angket dan 

dokumentasi.  

Penelitian di lakukan oleh Zul Andi Kuriniadi, Irina Popoi, dkk23 dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VIII Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Di SMP Negeri 2 Telaga Kabupaten 

Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompetensi profesional guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 2 Telaga Kabupaten Gorontalo.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 29 responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis regresi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi 

 
23Zul Andi Kurniadi, Irina Popoi,dkk, Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Ekonomi Jambura, Vol. 2, No 1 (Januari 2020), h. 10 
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profesional guru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 2 Telaga 

Kabupaten Gorontalo. Ini terlihat dari hasil analisis regresi dimana kompetensi 

profesional guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa yang mencapai 

36,7% dan sisanya 63,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perbedaan pada penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini dilihat dari jumlah sampel yang dimana pada 

penelitian sebelumnya berjumlah 29 orang dan pada penelitian ini berjumlah 81 

orang. Selain itu, perbedaanya terletak pada tempat dan waktu. Adapun persamaan 

dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu jenis penelitiannya yaitu 

kuantitatif dan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi. 

Penelitian di lakukan oleh Cantika Fransiska24 yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Professional Guru terhadap Kualitas Proses Pembelajaran Pada 

Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Bungoro Kabupaten 

Pangkep”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi profesional guru, 

kualitas proses pembelajaran, dan pengaruh kompetensi profesional guru terhadap 

kualitas proses pembelajaran pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di 

SMK Negeri 1 Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, kuesioner (angket), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, rata-

rata (mean), dan standar deviasi serta untuk analisis statistik inferensial 

menggunakan uji normalitas data, analisis regresi linier sederhana, dan analisis 

 

24Cantika Fransiska Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap Kualitas Proses 

Pembelajaran Pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Bungoro Kabupaten 

Pangkep, Jurnal Office, Vol 2, No. 2 (2016), h. 34 
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korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

profesional guru pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 

Bungoro Kabupaten Pangkep berada pada kategori baik ditinjau dari segi indikator 

menguasai landasan pendidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program 

pengajaran, dan menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perbedaan pada penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini dilihat dari jumlah sampel yang dimana pada 

penelitian sebelumnya berjumlah 40 orang dan pada penelitian ini berjumlah 81 

orang. Selain itu, perbedaanya terletak pada tempat dan waktu. Adapun persamaan 

dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu jenis penelitiannya yaitu 

kuantitatif dan Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shenkut Belhu Habtamu dan Atnafu Ayele 

Mulugeta25 dengan judul “The Effect of Cooperative Problem-Solving Method on 

Students’ Motivation Towards Learning Algebra”. This study aimed to examine the 

effect of cooperative problem-solving method on grade nine secondary school 

students’ motivation towards learning algebra. In this study, pretest-posttest non-

equivalent group quasi-experimental design was employed. The data were collected 

from 142 grade ninth students using mathematics motivation questionnaire and 

analyzed using paired sample t-test, analysis of variance, and analysis of 

covariance. The result revealed that there was a statistically significant mean 

difference between groups on intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, 

task-value, control of beliefs for learning, self-efficacy, and total motivation of 

students to learn algebra. Besides, except test anxiety motivation component, 

 

25Shenkut Belhu Habtamu, Atnafu Ayele Mulugeta, ddk, The Effect Of Cooperative 

Problem-Solving Method On Students’ Motivation Towards Learning Algebra, International 

Journal Of Pedagogical Research Vol. 44 No. 3 2022, h. 9 
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students’ motivation and its components to learn algebra were affected by the 

cooperative problem-solving and the problem-solving methods. However, there 

was no statistically significant mean difference between groups on test anxiety 

motivation component. Finally, we recommend that further study is needed to 

examine how students test anxiety can be improved. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum 

membahas kinerja guru dan kompetensi professional guru. Sedangkan dalam 

penelitian ini membahasa kinerja guru dan kompetensi professional guru. Adapun 

perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan yaitu sebanyak 142 orang 

sedangkan dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 81 orang. Selain itu, perbedaan 

terletak pada waktu dan tempat penelitian. 

Penelitian yang di lakukan oleh Wahdania, Ulfiani Rahman, dkk26 dengan 

judul Pengaruh Efikasi Diri, Harga Diri dan Motivasi terhadap Hasil Belajar 

Matematika Peserta Didik Kelas X Sma Negeri 1 Bulupoddo Kab. Sinjai. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas guru dalam mengajar matematika, 

mengetahui gaya belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, mengetahui hasil 

belajar matematika, dan mengetahui hubungan antara kreativitas guru dan gaya 

belajar siswa dengan hasil belajar matematika siawa kelas X SMA Negeri 1 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah ex-post facto. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Bontomarannu Kabupaten 

Gowa dengan jumlah 465 siswa sedangkan sampelnya adalah 10% atau 47 siswa 

dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling. 

Instrumen yang digunakan berupa angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistic inferensial. Hasil 

 

26Wahdania, Ulfiani Rahman, dkk, Pengaruh Efikasi Diri, Harga Diri Dan Motivasi 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas X Sma Negeri 1 Bulupoddo Kab. Sinjai, 

Jurnal Matematika Dan Pembelajaran, Vol 5 No 1 (Juni 2017), h. 74-79 
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penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kreativitas guru dan gaya 

belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri 1 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan 

statistik deskriptif untuk kreativitas guru dan gaya belajar siswa berada pada 

kategori sedang dengan persentase 76% dan 66%. Kemudian untuk hasil belajar 

matematika siswa diperoleh nilai persentase sebesar 55% yang berada pada kategori 

sedang. Adapun hasil analisis statistik inferensial(korelasi berganda) diperoleh sig. 

F Change < 0.05. Artinya, terdapat hubungan positif penerapan antara kreativitas 

guru dan gaya belajar siswa secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika 

siswa di SMA Negeri 1 Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada jumlah populasi yang dimana 

penelitian sebelumnya berjumlah 465 sedangkan penelitian ini berjumlah 163, 

selain itu, sampel dalam penelitian sebelumnya berjumlah 47 dan sampel pada 

penelitian ini berjumlah 81 orang. Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu ex post facto dan instrument yang 

digunakan berupa angket dan dokumentasi.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan sebuah data 

dengan tujuan dan keguaan tertentu. Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian di 

rumuskan sebagai berikut: 
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a. Untuk mendeskripsikan kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional 

Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

di SMP Nasional Makassar. 

c. Untuk mendeskripsikan Motivasi Belajar Peserta didik di SMP Nasional 

Makassar. 

d. Untuk menganalisis kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

e. Untuk menganalisis kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

f. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja dan kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP 

Nasional Makassar. 

2. Keguanaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dijelaskan untuk memberikan keterangan tentang 

suatu hal yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan 

tersebut sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

pengembangan ilmu dalambidang Pendidikan agama islam, dan berguna untuk 

menjadikan referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian yang ada 

kaitannya dengan kinerja guru, kompetensi professional dan motivasi belajar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru tentang pentingnya 

kinerja guru, kompetensi profesional guru sehingga meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik yang nantinya bermuara pada hasil pembalajaran. 
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2) Hasil penelitian memberi manfaat positif bagi seluruh guru sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam mengelola proeses 

pembelajaran. 

3) Dapat menjadikan acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

kinerja guru, kompetensi profesional guru dan motivasi belajar peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru  

Kinerja guru merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu dari kata 

performance.  Kata performance berasa dari kata to perform yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja, pencapaian 

kerja, untuk kerja atau menampilkan kerja.1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau 

kemampuan kerja.2 Kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau 

organisasi dengan orientasi prestasi.3 Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.4 Secara singkat dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari apa yang telah dikerjakan.  

Kinerja merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seseorang setelah 

yang bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi.5 

Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

 

1Barnawi adn Muhammad Arifin, Instrument Pembinaa, Peningkatan Dan Penilaian 

Kinerja Guru Professional (Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 12 

2Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 

h. 570 

3Direktorat Tenaga Kependidikan, Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: Direktorat Tenaga 

Kependidikan, Ditjen PMPTK, Dipdiknas, 2012), h. 21 

4Veitzhal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia (Depok: Raja Grafindo, 2013), h. 121 

5Tjutju Yuniarsih Dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 162 
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legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja adalah 

penampilan hasil karya personil, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu 

organisasi dan merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil. 

Pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas, dapat dicapai seseorang 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.6 Kinerja merupakan hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa 

kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung 

maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain.7 

Kinerja menurut Vroom, sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa 

adalah fungsi perkalian anatara kemauan dan motivasi. Tingkat upaya digambarkan 

sebagai motivasi yang diperlihatkan oleh seseorang untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Sedangkan sifat eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi 

eksternaldapat mendukung kinerja seseorang.8 

Henry simamora menjelaskan bahwa kinerja merupakan kerangka acuan 

tingkat keberhasilan dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.9 John 

whitmore berpendapat bahwa kinerja sebagai suatu perbuatan, suatu prestasi dan 

suatu pemeran keterampilan.10 Dengan demikian, kinerja mengandung pengertian 

adanya suatu perbuatan yang ditampilkan seseorang di dalam atau selama orang 

tersebut melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. 

 

6Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 160 

7 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompotitif 

(Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2014), h. 235 

8E Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 128 

9Hery Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011), h. 

328. 

10John Whitemore, Coaching For Performance: Seni Mengarahkan Untuk Mendongkrak 

Kinerja (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 105. 
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Adapun ayat al-Qur’an mengenai kinerja tertera dalam QS. an-Nahl/16:97 

بَةًًۚ  َّهٗ حَيىوةً طَي ِ نْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثْٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ ُمْ اَجْرَهُُْ بَِِحْسَنِ مَا كََنوُْا يعَْمَلوُْنَ مَنْ عََِلَ صَالِحًا م ِ وَلنََجْزيِنَََّّ  

Terjemahnya:  

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, 
sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala 
yang lebih baik daripada apa yang selalumereka kerjakan.11 

Tafsir Al-Misbah yang di karang oleh M. Quraish Shihab menjelaskan 

tentang prinsip keadilan tanpa perbedaan kecuali pengabdiannya. Tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal balasan atas perbuatan yang 

dilakukan. Siapapun orang beriman yang megerjakan amal saleh baik laki-laki 

maupun perempuan dengan dorongan keimanan maka akan diberi balasan dengan 

kehidupan baik di dunia. Sedangkan di akhirat kelak akan diberi balasan yang lebih 

baik berkali-kali lipat.12 

Dalam ayat ini Allah swt berjanji bahwa benar-benar akan memberikan 

kehidupan yang Bahagia dan sejahtera di dunia kepada hambanya-Nya, baik laki-

laki maupun perempuan yang mengerjakan amal saleh yaitu amal yang sesuai 

petunjuk Al-Qur’an dan sunnah rasul sedangkan hati mereka penuh dengan 

keimanan. 

Pada ayat ini dihubungkan dengan kinerja yaitu: allah swt akan 

memberikan balasan kepada siapa saja dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah dikerjakannya, hal ini dapat dihubungkan dengan definisikinerja yang 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan, dimana tujuan itu dapat berupa insentif yang diberikan oleh 

Lembaga Pendidikan atas kinerja yang telah dilakukan oleh guru.  

 
11 

12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 

7 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 342 
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Sementara itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan menilai, 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Secara khusus definisi kinerja 

guru sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru pada waktu dia 

memberikan pembelajaran pada peserta didik. Kinerja guru juga berkaitan dengan 

tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar peserta 

didik. Sebagai perencana, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Sebagai pengelola maka guru harus mampu 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar 

dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Kinerja guru juga dapat dilihat dari 

kompetensinyadalam melaksanakan tugas-tugas yaitu: (1) merencanakan proses 

belajar menngaja, (2) melaksankan dan mengelola proses belajar mengajar, (3) 

menilai kemajuan proses belajar mnegajar, (4) menguasai bahan pelajaran. 

Berdasarkan pembahasan tentang pengertian atau definisi kinerja dan 

guru, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang dilalukan 

selama melakukan pengajaran dan mendidik peserta didik sehingga tujuan 

pendiidkan yang telah ditetapkan dicapai denngan baik. Kinerja guru juga 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai guru sesuai wewenang dan tanggung 

jawab yang diberikan sekolah dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Etika guru Nampak dari tangunggjawabnya dalam menjalankan 

amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Singkatnya 

kinerja guru merupakan hasil kerja guru yang diwujudkan dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan dan prestasi kerjanya. 
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2. Aspek-Aspek Kinerja Guru 

Kinerja guru tidak cukup dengan hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi 

yang lebih penting adalah menerapkan ilmu yang dimilikinya itu melalui tugas 

pokok agar bermanfaat bagi kehidupan peserta didik, baik dalam kehidupan 

perseorangan dan sosial, maupun dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dilihat 

dari tanggung jawab guru sebagai pendidik profesional, maka indikator kinerja guru 

agama Islam dapat diukur dari tugas pokok guru. Dalam undang-undang No. 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa: 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada Pendidikan anak usian dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan 
dasar dan Pendidikan menengah”.13 

Kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh dimensi atau aspek-aspek: (1) 

kemampuan Menyusun rencana pemebelajaran (2) kemampuan melaksanakan 

pembelajaran (3) kemampuan melaksanakan hubungan antar pribadi (4) 

kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar (5) kemampuan melaksanakan 

program pengayaan (6) dimensi kemampuan melaksanakan program remedial.14 

Kinerja guru, tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor pendukung dan 

penghambat kiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan. Ada enam 

karakteristik dari guru yang memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu; (1) memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi (2) berani mengambil resiko (3) memiliki 

tujuan yang realistis (4) memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 

untuk merealisasi tujuannya (5) memanfaatkan umpan balik (feed back) yang 

konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya (6) memberi kesempatan 

 

13Undang-Undang Republic Indonesia, No 14 Tahun 2005 Tentag Guru dan Dosen 

(Jakarta: 2005), h. 5 

14Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 24-25 
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untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.15 Kesimpulannya ialah 

pegawai/guru yang memiliki karakteristik di atas akan mampu mencapai kinerja 

yang baik dan berprestasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas aspek, kinerja guru mempunyai spesifikasi 

tertentu. Aspek kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan aspek kinerja guru, 

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran 

yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakna kegiatan pembelajaran dan 

mengevaluasi atau menilai pembelajaran. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

Kinerja guru menjadi salah satu hal yang pendukung dari tinggi rendahnya 

mutu pendidikan. Akan tetapi kinerja guru ini dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor. Susanto menyebutkan bahwa kinerja guru ini dipengaruhi oleh faktor yaitu, 

Motivasi, kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah.16  

Pendapat lain menurut Sedarmayanti menyebutkan bahwa kinerja guru 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kemampuan, dan motivasi. Berikut 

penjelasan dari kedua faktor tersebut: 

a) Faktor kemampuan  

Kemampuan guru terdiri dari potensi (IQ) dan keterampilan (skill). 

Artinya seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan 

sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka ia akan lebih mudah mencapai kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu diteapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan 

 

15Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2016), h. 68. 

16 Santoso, AMOS 22.0 untuk Structural Equation Modelling (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2015), h. 198 
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penempatan guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu dalam 

efektivitas suatu pembelajaran 

b) Faktor Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam diri 

sendiri serta faktor eksterenal yang berasal dari luar diri. 

1. Faktor internal 

a. Kecerdasan 

b. Keterampilan dan kecakapan 

c. Bakat 

d. Kemampuan dan minat 

e. Kesehatan 

f. Kepribadian 

2. Faktor eksternal 

a. Lingkungan keluarga 

b. Lingkungan kerja 

c. Komunikasi dengan kepala sekolah 

d. Sarana dan prasarana17 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi, 

Adapun faktor motivasi terdiri dari dua bagian yang pertama faktor intrinsik atau 

disebut faktor dari dalam dan yang kedua faktor ekstrinsik yaitu faktor dari luar.  

 

 
 

17Sedarmayanti, Manajemen sumber daya manusia (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 

175 
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4. Kinerja Guru Dalam Pembelajaran 

Guru berhadapan dengan peserta didik adalah pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Seorang guru memiliki kinerja yang baik terutama pada 

saat proses belajar berlangsung. Guru diharapkan memiliki ilmu yang cukup sesuai 

bidangnya, pandai berkomunikasi, menjadi pelajar yang baik bagi peserta didiknya 

untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. 

Menurut Supardi sebagai seseorang profesional guru memiliki tiga tugas 

pokok yaitu “perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran”.18 

a. Perencanaan program pembelajaran 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut 

membuat perencanaan pembelajaran, fungsi perencanaan pembelajaran ialah untuk 

mempermudah guru dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Sehingga proses 

belajar mengajar akan benar-benar terskenario dengan baik, efektif dan efesien. 

Tahap perencanaan program pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar. Kemampuan 

guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh 

guru, yaitu “mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

Indikator untuk merencanakan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Merumuskan tujuan pembelajaran,  

2) Memilih dan mengembangkan bahan pelajaran, 

3) Merencanakan kegatan belajar, serta alat dan sumber belajar, dan  

4) Merencanakan penilaian 

 

18Supardi, Kinerja Guru, h. 56 
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b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

Pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan 

media dan sumber belajar, dan menggunakan metode serta strategi pembelajaran.  

1) Pengelolaan kelas 

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam 

pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerja sama disiplin peserta 

didik dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketetapan waktu masuk 

dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran dan 

melakukan pengaturan tempat duduk peserta didik. 

2) Penggunaan media dan sumber belajar 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong 

proses pembelajaran.  

Sementara itu yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku 

pedoman. Kemampuan menguasai sumber belajar disamping mengerti dan 

memahami buku teks, seorang guru harus berusaha mencari dan memahami buku 

atau sumber-sumber lain yang relevan guna meningkatkan kemampuan terutama 

untuk keperluasan pendalam materi. Kemampuan menggunakan media dan sumber 

belajar tidak hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, 

media audio, dan media audio visual. Namun, kemampuan guru disini lebih 

ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada disekitar sekolah. Dalam 
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kenyataan ddilapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah ada seperti, 

globe, peta, gambar, dan sebagainya. Guru juga dapat mendasain media untuk 

kepentingan pembelajaran seperti membuat media foto, film, pembelajaran berbasis 

kompetensi dan sebagainya. 

3) Penggunaan metode pembelajaran 

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. Karena siswa memiliki 

ketertarikan yang sangat heterogeny, idealnya seorang guru harus menggunakan 

multimetode, yaitu memvariasikan penggunaan metode pembelajaran di dalam 

kelas, seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab dan penugasan atau 

metode diskusi dengan pemberian tugas, dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami oleh peserta didik.  

c. Evaluasi kegiatan pembelajaran  

Langkah guru berikutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala 

sesuatu yang terencanakan harus di evaluasi agar dapat diketahui apakah sudah 

direncanakan telah sesuai dengan realisasinya serta tujuan yang ingin dicapai dan 

apakah peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain 

itu, guru juga dapat mengetahui apakah metode ajarannya telah tepat sasaran.  

Dalam melakukan kegiatan evaluasi, penilaian hasil belajar adalah 

kegiatan atau cara yang ditunjukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, Surya Subroto 

mengatakan bahwa guru harus mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi yang 

mencakup: 

1) Melaksanakan tes 

2) Mengelola hasil penilaian 

3) Melaporkan hasil penilaian 
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4) Melaksanakan program remedial/perbaikan pengajaran.19 

Berdasarkan uraian berikut, dapat di simpulkan bahwa Seorang guru harus 

memiliki kinerja yang baik terutama pada saat proses belajar berlangsung. sebagai 

seseorang profesional guru memiliki tiga tugas pokok yaitu “perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran”. 

B. Kompetensi Profesional Guru 

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan sarapan dari bahasa 

inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi berarti 

kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada 

seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar dimana seseorang dikatakan 

kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta hasil 

kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh 

lembaganya/pemerintah.20 

Menurut Uzer Usman yang dikutip oleh Rina Febriana, kompetensi adalah 

suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara 

konsisten dan terus menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi 

kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

untuk melakukan sesuatu.21 

Menurut Mulyasa dalam Jejen Musfah, kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual 

yang secara keseluruhan membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

 

19B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 

28. 

20Riswadi, Kompetensi Profesional Guru (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 

22. 

21Rina Febriana, Kompetensi Guru (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 2 
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mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran 

yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.22 

Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris “Profession” yang berakar dari 

bahasa Latin “profesus” yang berarti mengakui atau menyatakan mampu atau ahli 

dalam suatu bidang pekerjaan. Pekerjaan ini membutuhkan pendidikan akademik 

dan pelatihan yang panjang. Istilah-istilah lain yang sering dijumpai dalam ruang 

lingkup profesi ini ialah: 

Profesi berarti kondisi, keadaan suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu 

jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya.23 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar, mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi.24 

Profesionlisme guru adalah kemahiran yang dimiliki oleh seseorang yang 

profesional menurut Princeton dalam Muhammad Yaumi. Dengan kata lain, 

profesionalisme dipandang sebagai suatu keahlian yang melekat pada diri 

seseorang dalam melakukan segala bentuk pekerjaan secara profesional. Lebih 

jauh profesionalisme merupakan proses pemberi pekerjaan yang menjadi profesi 

untuk mencapai suatu profesional. Di sini, penekanannya merujuk pada strategi 

pekerjaan yang diadopsi (misalnya bersaing dengan rival dalam sekelompok 

profesional, atau mengembangkan asosiasi profesional yang kuat) dari pada 

mengambil ciri yang sesuai dengan beberapa model profesi.25 

 

22Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar 

Teori Dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011), h. 27  

23Buchari Alma, Guru Profesional (Menguasai Metode Dan Keterampilan Mengajar) (Cet; 

VI, Bandung: Alfabeta, 2014), h. 135 

24Syahruddin Usman, Belajar Dan Pembelajaran (Perspektif Islam) (Cet. 1; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 129 

25Muhammad Yaumi, Model Perbaikan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran (Cet; I, 

Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 31 
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Berdasarkan penjelasan di atas pennulis mengambil kesimpulan bahwa 

kompetensi profesional guru adalah keahlian yang melekat pada diri seseorang 

dalam melakukan segala bentuk pekerjaan secara professional yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.  

2. Ciri-Ciri Guru Profesional 

Pemahaman tentang guru profesional sebagaimana telah dijelaskan, 

memiliki lima hal penting, yaitu berkaitan dengan tugas utamanya (mendidik, 

mengajar, dan lainnya), memiliki keahlian di bidangnya, menjadi sumber 

penghasilan terkait dengan segala lingkup keprofesiannya, dan termasuk standar 

mutu yang ditetapkan. 

Beberapa hal tersebut belum terlalu sempurna dalam mendeskripsikan 

guru 

profesional. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri guru profesional menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

yaitu: 

a. Mempunyai kompetensi pedagogik; menyangkut kemampuan mengelola 
pembelajaran, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. 

b. Mempunyai kompetensi kepribadian; menyangkut kepribadian yang 
mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi 
peserta didik. 

c. Memiliki kompetensi profesional; menyangkut penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam. 

d. Memiliki kompetensi sosial; menyangkut kemampuan guru 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali 
murid, dan masyarakat.26 

Selain memiliki empat kompetensi yang telah dijabarkan di atas, menurut 

Pupuh Fathurrohman dan Suryana ciri-ciri guru profesional dibagi menjadi lima 

kelompok yang disebut komponen, sebagai berikut: 

 

26Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, Profesi Keguruan: Menjadi Guru Yang Religius Dan 

Bermartabat (Gresik: Caremedia Communication, 2018), h. 58 



35 
 

 
 

a. Komponen afeksi guru yang mencakup ciri-ciri: a) sabar serta bijaksana, b) ulet 

dan gembira, c) siap dikritik dan rendah hati, d) beriman dan memiliki moral 

yang baik, e) berusaha berbicara yang jelas dan menarik, f) tekun melaksanakan 

tugas. 

b. Komponen penguasaan ilmu pengetahuan yang mencakup ciri-ciri: a) 

mengalami pendidikan formal dalam waktu lama, b) memiliki pengetahuan 

tertentu yang spesifik, c) mendalami dan memperluas pengetahuan dalam 

bidangnya secara terus menerus, d) pengetahuan guru hendaklah terintegrasi 

sebagai alat mengorganisasi, memotivasi, dan membantu peserta didik belajar. 

c. Komponen penyajian bahan pelajaran yang mencakup ciri-ciri: a) menanamkan 

cara berpikir ilmiah kepada peserta didik, b) mengembangkan kreativitas 

peserta didik dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi masa 

mendatang, c) mengembangkan filsafat moral peserta didik dan pandangannya 

yang positif terhadap dunia, d) dalam mengorganisasi belajar peserta didik, guru 

bertindak sebagai promotor, fasilitator, korektor, konsultan dan manajer. 

d. Komponen hubungan guru dengan peserta didik yang mencakup ciri-ciri: a) 

kenal akan keadaan setiap peserta didik, baik kemampuan belajarnya dan 

keadaan ekonominya, b) sensitif terhadap keadaan peserta didik, c) menaruh 

belas kasihan kepada peserta didik dalam situasi-situasi tertentu, d) senang 

kepada peserta didik, (e) memiliki otonomi dalam bertindak terhadap peserta 

didik, f) tidak bertindak sebagai diktator, dan g) memberi bimbingan dan 

bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi gangguan mental.  

e. Komponen hubungan guru dengan orang-orang dewasa yang mencakup ciri- 

ciri: 1) menjadi anggota organisasi profesi, 2) bergaul dan berteman baik dengan 
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kawan-kawan seprofesi, 3) berteman baik dengan anggota-anggota masyarakat, 

4) pribadi guru menjadi contoh di masyarakat.27 

Adapun prinsip profesional guru yang mencakup karakteristik disebutkan 

dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1, sebagai 

berikut. 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. 
b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas. 
c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 
d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. 
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

keprofesionalan. 
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal- 

hal yang berkaitan dengan keprofesian.28  

Guru profesional di masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar, tetapi 

tampil sebagai pelatih, pembimbing, motivator, dan manager. Sebagai pelatih ia 

tampil memperlihatkan sesuatu yang terbaik untuk dicontohi atau diteladani oleh 

peserta didiknya. Sebab guru itu teladan. Sebagai pembimbing ia tampil sebagai 

sahabat peerta didiknya, sehingga peserta didik merasa dekat kepada gurunya. 

Sebagai motivator, ia tampil memberikan motivasi kepada peserta didiknya 

melakukan berbagai inovasi, sehingga dapat bersaing secara global tanpa 

mengabaikan nilai-moral atau nilai agama. Sebagai manajer, ia tampil memberi 

arahan, tuntunan kepada peserta didinya, agar terampil mengambil inisiatif 

mengerluarkan ide-ide yang terbaik dan bertanggung jawab.29 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri guru 

profesional ialah selain memiliki empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, 

 

27Pupuh Faturohman Dan Suryana, Guru Profesional (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 

52 

28Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Jakarta: 2005), h. 5. 

29Syahruddin Usman, Belajar Dan Pembelajaran (Perspektif Islam), h. 141-142 



37 
 

 
 

profesional, dan sosial), guru profseional juga mampu menguasai lima komponen, 

yaitu komponen afeksi guru, komponen penguasaan ilmu pengetahuan, komponen 

penyajian bahan pelajaran, komponen hubungan guru dengan peserta didik, dan 

komponen hubungan guru dengan orang-orang dewasa, baik kepada orang tua/wali 

peserta didik maupun kepada sesame guru. 

3. Indikator Kompetensi Profesional Guru 

Adapun indikator kompetensi profesional mengaju pada Peraturan Mentri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru menjelaskan bahwa ada 5 indikator inti dari kompetensi 

profesional guru yaitu: 

a) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang diampu 

c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dengan mengembangkan diri.30 

C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar berasal dari kata latin yaitu “movere” yang berarti 

dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau 

perubahan. Kata “movere” dalam Bahasa inggris, sering disepadankan dengan 

“motivation” yang berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan 

 

30Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru (Jakarta: 2007), h. 10. 
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atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harafiah berarti memberikan 

motif.31  

Motivasi dalam Kamus Bahasa Indonesa berpangkal dari kata “motif” 

yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak.32 Kata motif diartikan sebagai 

daya uupaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Maka motivasi dapat diaritikan sebagai daya 

penggerak yang telah aktif. Motif menjadi pada saat tertentu, terutama kerika 

mencapai tujuan yang sangat mendesak.33 

Menurut Sanrock, motivasi merupakan proses pemberian semangat, arah 

dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang mimiliki motivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.34 

Alisuf Sabri mengemukakan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang 

dapat menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk 

memenuhi suatu kebutuhan. Dan sesesuatu yang dijadikan motivasi itu merupakan 

suatu keputusan yang telah ditetapkan individu sebagai suatu kebutuhan atau tujuan 

nyata yang ingin dicapai.35 

Motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri seseorang atau 

individu untuk melakukan kegiatan belajar sehingga dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan serta pengalaman. Motivasi initumbuh karena adanya keinginan 

 

31Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

156 

32Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 756  

33Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 74 

34John W. Santrock, Educational Psychology 2 Edition, Terj. Tri Wibowo B.S, Psikologi 

Pendidikan Edisi Kedua (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 508 

35Alifisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010), h. 88 
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untuk mengetahui dan memahami sesuatu, mendorong serta mengarahkan minat 

belajar peserta didik sehingga lebih sungguh dalam belajar.36 

Menurut penulis motivasi belajar adalah kemampuan energi kekuatan 

yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mendorong/menggerakkan agar dapat 

melakukan sesuatu yang merahkan pada sebuah perubahan tingkah laku untuk 

mencapai suatu tujuan belajar. 

2. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, motivasi 

intrinsic dan ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari dalam 

diri peserta didik itu sendiri. Motivasi intrinsik dapat ditimbulkan melalui factor-

faktor yang muncul dari dalam pribadi peserta didik itu sendiri.37 Peserta didik 

belajar karena belajar itu sendiri menambah pengetahuan, keterampilan, dan 

sebagainya. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik akan sulit untuk 

melakukan aktifitas belajar terus menerus. Sebaliknya seseorang yang memiliki 

motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan tersebut 

dilatarbelakangi oleh pemikiran positif, bahwa semua mata pelajaran yang 

dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna di masa kini dan 

mendatang. Peserta didik dalam hal belajar dapat dikatakan bahwa yang 

menggerakkan individu melakukan kegiatan belajar itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, yang berisikan suatu keharusan untuk menjadi orang yang berilmu 

pengetahuan. 

 

 

36Iskandar, Psikologi Pendidikan (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011), h. 183 

37Abdorrakhman Dan Gintings, Belajar & Pembelajaran (Cet. II; Bandung: Humaniora, 

2012), h. 78 
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2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ektrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Contoh, seseorang itu belajar karena dia tahu besok 

pagi kan ada ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji 

oleh temannya.38 

Motivasi ektrinsik pada peserta didik itu bisa berasal dari pendidik. 

Faktorfaktor tersebut bisa positif maupun negatif. Dalam memberikan motivasi 

seorang pendidik harus berusaha dengan segala kemampuannya yang ada untuk 

mengarahkan perhatian peserta didik kepada sasaran tertentu. Dengan adanya 

dorongan ini, akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. 

Untuk membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan 

belajar dengan baik kehendak sendiri dan belajar secara aktif. Motivasi ekstrinsik 

diperlukan agar peserta didik termotivasi untuk belajar.  

Adapun indikator-indikator motivasi adalah sebagai berikut:  

a) Adanya hasrat keinginan berhasil  

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan akan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar  

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta 

didik dapat belajar dengan baik. 39 

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sumber-sumber 

motivasi belajar terbagi menjadi dua bagian yaitu motivasi intinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalm diri peserta didik tu 

 

38Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 91 

39Hamzah B Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, h. 24 
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sendiri untuk belajar sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal 

dari pendidik atau berfungsi karena adanya perengsang atau faktor dari luar. 

3. Fungsi Motivasi 

Motivasi sangat dibutuhkan dalam kebutuhan manusia, Abraham Maslow 

mambagi menjad lima macam kebutuhan manusia, yitu;  

1) Kebutuhan fisik  

2) Kebutuhan rasa aman  

3) Kebutuhan sosial 

4) Kebutuhan penghargaan  

5) Kebutuhan aktualisasi diri40 

Adapun fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik, adalah:  

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan 

timbul suatu perbuatan misalnya belajara.  

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.41 

Motivasi juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pendorong usaha untuk 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu aan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seseoang peserta didik akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya.42 Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan 

 
40Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial (Bandung: Rafika Adimata, 2010), h. 112 
41Alwi Marjani, Mengapa Anak Malas Belajar (Makassar: Alauddin Universitas Press, 

2013), h. 38 
42 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 86 
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motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengubah seseorang agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh 

hasl atau mencapai tujuan tertentu.43 Berdasarkan penjelasan di atas bahwa motivasi 

bertujuan untuk mendorong atau menggerakkan peserta didik agar timbul keinginan 

untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang. 

4. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Dalam proses pembelajaran peranan motivasi sangat dibutuhkan baik 

intrinstik maupun ekstrinsik. Dengan adanya motivasi, pelajar dapat 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.  

Dalam menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik memiliki jenis 

yang bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik dalam mengembangkan 

motivasi kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang juga tidak berhasil karena 

tidak sesuai. Dengan demikian pendidik harus hari-hati dalam menumbuhkan 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran kepada anak didik. Sebab mungkin 

maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan 

perkembangan belajar peserta didik. 

Adapun bentuk dan cara dalam menumbuhkan motivasi belajar di sekolah, 

yaitu sebagai berikut.  

1) Memberi angka  

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan belajarnya. Banyak 

peserta didik belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. 

Sehingga peserta didik biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai 

pada raport yang angka baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik 

 
43Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Cet V; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2008), h.38 
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merupakan motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan kebanyakan peserta 

didik bekerja atau belajar hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja.  

Dengan demikian hal tersebut harus diingat oleh pendidik bahwasanya 

pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil dari belajar yang sejati, 

hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh pendidik 

ialah memberikan angka-angka kepada peserta didik dengan melihat keterampilan 

dan afektif peserta didik bukan hanya dinilai hanya kemampuan kognitifnya saja.  

2) Memberi hadiah  

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan itu.  

3) Saingan/kompetisi  

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar peserta didik. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

4) Ego/Involvement  

Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu motivasi yang cukup 

penting. Begitu pula peserta didik yang diberikan tugas dan menerimanya sebagai 

tantangan, sehingga tugas dan tantangan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, ini merupakan suatu hal yang 

dapat menumbuhkan motivasi. 

5) Memberi ulangan  

Para peserta didik akan menjadi giat belajar apabila mengetahui bahwa 

akan adanya ulangan yang berikan oleh pendidik. Oleh karena itu, memberikan 

ulangan juga merupakan saran motivasi. Tetapi perlu diketahui oleh seorang 
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pendidik dengan pemberian ulangan terlalu sering akan membuat peserta didik 

menjadi bosan karena kegiatan ini dilakukan secara rutin. 

6) Mengetahui hasil  

Dengan mengetahui hasil suatu pekerjaan, apalagi jika terjadi suatu 

kemajuan, akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Semakin ia 

mengatahui bahwa grafik hasil belajar meningkat maupun menurun maka akan ada 

motivasi yang timbul dalam dirinya untuk terus belajar, dengan harapan agar hasil 

yang ia peroleh dapat meningkat. 

7) Pujian  

Apabila ada peserta didik yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlunya diberikan suatu pujian. Dengan pujian yang diberikan akan 

meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik yang diberikan pujian maupun 

peserta didik yang lain dengan mendengarkan pujian yang diberikan temannya 

peserta didik yang lain juga akan lebih giat belajar agar mendapatkan pujian.  

8) Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu pendidik harus 

memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.  

9) Hasrat untuk belajar  

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesenjangan, ada maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu yang tanpa 

maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga hasilnya akan lebih baik. 

10) Minat  

Motivasi sangat berkaitan erat dengan unsur minat. Motivasi muncul 

karena ada kebutuhan, begitu pula dengan minat sehingga tepatlah kalau minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. 
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11) Tujuan yang diakui  

Tujuan dari suatu kegiatan yang akan dilakukan yang diakui dan diterima 

baik oleh peserta didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai maka akan timbul keinginan dan semangat 

untuk terus belajar hingga mencapai tujuan yang diharapkan.44 

Berdasarkan penjelasn diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk 

motivasi belajar ada sebelas bentuk diantaranya memberi angka, memberi hadiah, 

saingan/kompetisi, ego, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, 

hasrat untuk belajar, minat, dan tujuan yang diakui. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah alur berpikir yang logis dan dibuat dalam bentuk 

diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola 

subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat memberikan 

gambaran hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. 

Selain kinerja guru, kompentensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam juga menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik. 

Karena kompentesi profesional guru memiliki penguasaan materi pada kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Danim dan Khairil mengatakan “bahwa 

tugas utama guru akan efektif jika guru memiliki drajat profesional tentu yang 

tercermin dari kompetensi, kemahiran, kererampilan yang memenuhi standar mutu 

atau norma etika tertentu.”. Dengan demikian tujuan kinerja dan kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik pada akhirnya 

menjadi peningkatan pada motivasi belajar peserta didik. 

 

44Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, h. 93-95 
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Maka dalam penelitian ini akan membahas kinerja (X1), kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam (X2) dan motivasi belajar peserta didik 

(Y). hal ini dapat dilihat pada kerangka pikir kinerja, kompetensi profesional dan 

motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi profesional guru 

1. Menguasai materi, struktur, konsep 
dan pola pikir keilmuan  

2. Menguasai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran 

3. Mengembangkan materi pembelajaran  
4. Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan 
5. Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi  

Kinerja guru 

1. Merencanakan kegiatan 

pembelajaran 

2. Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran  

3. Mengevaluasi kegiatn 

pembelajaran. 

Motivasi Belajar 

1. Adanya hasrat keinginan berhasil  
2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
3. Adanya harapan akan cita-cita masa depan 
4. Adanya penghargaan dalam belajar  
5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  
6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Kinerja guru 

Terdapat pengaruh kinerja dan kompetensi profesional guru Pendidikan 
agama islam secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta didik di 

SMP Nasional Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitan 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ex-

post facto. Jenis penelitian ini dilakukan setelah suatu kejadian tersebut sudah 

terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yang variable bebas yang telah terjadi 

perlakukan atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, 

sehingga penelitian ini di pisahkan dengan penelitian eksperiment.1ex-post facto 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk penelusuran kembali terhadap 

suatu peristiwa atau suatu kejadian yang telah terjadi dan kemudian meruntut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut.2 

2. Lokasi penelitian 

Kegiatan penelitian bertempatan di SMP Nasional Makassar, sekolah ini 

berada di Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Makassar, Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar 

Prov. Sulawesi Selatan. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah 

didasarkan pada kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang penelitian 

memiliki selaku pihak yang melakukan penelitian. Selain itu juga, pemilihan lokasi 

penelitian dengan tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan 

peneliti untuk melakukan penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat mudah 

mengakses informasi yang ada di sekolah tersebut karena adanya keluarga yang 

bertugas di SMP Nasional Makassar.  

 

1Syamsuddin Dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 159 

2Sugiyono, Metode Penelitian Adminidtrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 88 



51 
 

 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 

Pendekatan penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan aktivitas 

penelitian agar memahami gejala yang terjadi.3 Bagian ini memiliki dua perspektif 

yaitu, pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan 

metodologi yang digunakan dalam pendekatan yang bercorak positivistic 

(kuantitatif). Dikatakan demikian, karena fakta yang diteliti adalah fakta yang dapat 

diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. Sedangkan penedekatan studi atau 

keilmuan yang dimaksud disini di jelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas objek penelitian. Khusus untuk pendekatan studi atau keilmuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Kuantitatif 

Pendekatan penelitian kuantitatif ini pada dasarnya dilakukan untuk 

menguji hipotesis. Memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan 

pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan metodologi bersifat expos-facto, 

pendekatan studi atau keilmuan menggunakan pendekatan Pendidikan dan 

psikologi. Pendekatan psikologi terutama psikologi Pendidikan sehubungan dengan 

motivasi kerja dan peningkatan kinerja guru Pendidikan Agama Islam. 

2. Pendekatan keilmuan 

a) Pendekatan pedagogik 

Berdasarkan perspektif pedagogik, Pendidikan adalah pemberian 

bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pedagogik berkaitan dengan 

 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. 

XXVII; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15 
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upaya guru melakukan bimbingan dan bantuan melalui pengelolaan kelas dan 

metode pembelajaran yang baik untuk meningkatan hasil belajar peserta didiknya. 

b) Pendekatan psikologi 

Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mempelajari pernyataan-pernyataan yang tampak dalam hubungannya dengan 

tubuh atau gejala-gejala jiwa yang Nampak sebagai gerak gerik. Penelitian ini 

mengamati pertumbuhan jiwa manusia khususnya yang berkaitan dengan perilaku-

perilaku peserta didik di sekolah yang ditunjukkan dalam aktivitasnya sehari-hari. 

C. Variabel Dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor-

faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. 

Variabel penelitian dan perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua atau 

lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis.4 

Variabel independen (bebas) adalah variable yang mempengaruhi, 

menjelaskan, atau menerangkan variable yang lain. Variable tersebut menyebabkan 

perubahan pada variable terikat. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat 

mempengaruhi variabel yang lain.5 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua 

variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Independen 

 

4Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 

Public Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 103. 

5Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Cet. I, 

Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 109. 
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Pada penelitian ini mempunyai dua variable bebas (Variabel bebas) yaitu, 

kinerja guru dilambangkan dengan “𝑋1” dan kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam. Variabel ini dilambangkan dengan “𝑋2” 

b. Variabel Dependen  

Variabel Dependen (terikat) adalah motivasi belajar peserta didik. 

Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain penelitian  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma ganda 

dengan dua variable independen. Desain penelitian dapat digambarkan sebegai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

𝑋1: Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam 

𝑋2: Kompetensi Profesional Guru Pendiidkan Agama Islam 

Y : Motivasi Belajar 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah semua anggota dari suatu kelompok orang, kejadiaan, 

atau objek-objek yang ditentukan dalam suatu penelitian, yang dimana bukan 

sebesar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari; tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek.6 

 

6Rukaesih A. Maolani, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2015), h. 39 

𝑋1 

 

𝑋2 

 

Y 
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Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat 

perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang 

dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah atau objek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya seluruh siswa kelas VIII 

SMP Nasional Makassar yang berjumlah 5 kelas dengan jumlah peserta didik 163 

orang. 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi peserta didik kelas VIII SMP Nasional Makassar 

No Kelas Jumlah 

1 VIII A 33 

2 VIII B 34 

3 VIII C 32 

4 VIII D 33 

5 VIII E 32 

Total 163 

Sumber Data: Dokumentasi Tata Usaha SMP Nasional Makassar tahun 2023 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.7 Dengan demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. 

Sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota 

populasi untuk diselidiki, atau pengumpulan data melalui sampel. Oleh karena itu, 

apa yang dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Jadi sampel yang di ambil dari populasi harus benar-benar representatif. 

Selain itu Arikonto mendefinisikan pengertian sampel sabagai berikut: 

“Sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang teliti. Apabila subjeknya 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apablia subjeknya lebih besar 

 

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

118. 
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dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20-25% atau lebih dari jumlah 
populasinya.”8  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil sebagian sampel 

untuk mewakili populasi yang ada dan memudahkan memperoleh data yang konkrit 

dan relevan dari sampel. Adapun sampel pada penelitian ini penulis menetapkan 

sampel sebanyak 81 peserta didik atau 50% dari jumlah populasi. 

Teknik sampling yang digunakan oleh penelitih adalah Teknik 

Proporsional random sampling. Cara pengambilan sampel dari anggota populasi 

dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi 

tersebut. 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel peserta didik kelas VIII SMP Nasional Makassar 

No Kelas Jumlah 

1 VIII A 16 

2 VIII B 17 

3 VIII C 16 

4 VIII D 16 

5 VIII E 16 

Total 81 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMP Nasional Makassar tahun 2023 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langakah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan yang paling utama adalah untuk mendapatkan sebuah data. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunkana oleh peneliti untuk 

 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktek (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 

h. 109 
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mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.9 Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan:  

1. Kuensioner (angket).  

Angket dapat didefinisikan sebagai instrument pengumpulan data yang 

serangkaian atau daftar pernyataan disusun secara sistematis, kemudian dikirim 

untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan 

kepetugas atau peneliti. Skala yang digunakan untuk mengisi angket yaitu skala 

likert. Skala likert merupakan salah satu skala yang paling banyak digunakan dalam 

riset penerapan survei pada penelitian.10 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam hal ini calon peneliti 

menggunakan kuesione dalam bentuk skala likert dalam pengumpulan data di 

lapangan yang terkait dengan kinerja, kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam dan motivasi belajar peserta didik. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun 

eletronik mengenai kinerja guru, kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam dan motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar, serta proses 

terjadinya penelitian di lapangan. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sebuah data yang dinginkan. Instrumen merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan tujuan agar dapat mempermudah dan hasilnya lebih 

 

9Suharsimi Arikonto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta. 2014), h. 145 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 178.  
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baik dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun jenis kuensioner yang 

digunakan yaitu kuensioner (angket) dalam bentuk model skala Likert.11 

Skala likert merupakan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mengenai 

suatu objek, sikap pendapat seseorang atau suatu kelompok tentang fenomena 

sosial. Kemudian fenomena yang ditetapkan oleh peneliti sebagai variabel 

penelitian. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel tersebut diuraikan 

dengan menjadi aspek dan indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak 

untuk menyusun instrumen yang berupa pernyataan dan pertanyaan. 

1. Lembar angket (kuensioner) 

Penelitian ini menggunakan angket yang berisi pernyataan-pernyataan 

dimana responden hanya memilih jawaban dari pernyataan tersebut. 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Favourable Unfavourable 

Sangat Setuju (SS)               : 5 Sangat Setuju (SS)               : 1 

Setuju (S)                             : 4 Setuju (S)                             : 2 

Kurang Setuju                      : 3 Kurang Setuju                      : 3 

Tidak Setuju (TS)                : 2 Tidak Setuju (TS)                : 4 

Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1    Sangat Tidak Setuju (STS)  : 5 

Adapun pernyataan-pertnyataan yang merupakan item angket yang 

kemudian dikembangkan dari indikator pada masing-masing variabel penelitian, 

baik mengenai persepsi peserta didik tentang kinerja dan kompentesi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam maupun motivasi belajar. 

 

 

11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, h. 155-158. 
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Aspek Indikator 
Item Jumlah 

soal  (+) (-) 

Kinerja guru 

(UU tentang guru 

dan dosen pasal 1 

ayat (1) tahun 2005) 

Merencanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

Bahan ajar seperti 

Silabus, RPP dan 

lain-lain 

1,2 3 3 

Melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

Interaktif 4,5 6 3 

Inspiratif  9 1 

Menyenangkan  10,11 12 3 

Menantang 13 14 2 

Memotivasi 

Peserta didik 
15,16 17 3 

Memberi ruang 

yang cukup 
 19 1 

Mengevaluasi 

kegiatan 

pembelajaran 

Melaksanakan tes 20,21 22 3 

Kompetensi 

professional 

(Peraturan Metri 

Pendidikan Nasional 

No. 16 tahun 2007 

tentang standar 

kualifikasi akademik 

dan kompetensi 

guru) 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

Menguasai materi, 

struktur, konsep 

dan pola pikir 

keilmuan 

1,2 3 3 

Perencanaan 

pembelajaran 

Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

4,5 6 3 

Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

 15 1 

Pengembangan 

pengelolaan 

materi ajar 

Mengembangkan 

materi 

pembelajaran 

7,8 9 3 

Mengembangkan 

keprofesionalan 
10,11 12 3 
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secara 

berkelanjutan 

Motivasi belajar 

(Hamza B.Uno) 

Intrinsik 

Adanya hasrat 

keinginan berhasil 
1,2 3 3 

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

4,5 6 3 

Adanya harapan 

akan cita-cita masa 

depan 

7,8 9 3 

Ekstrinsik 

Adanya 

penghargaan dalam 

belajar 

 12 1 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

13,14 15 3 

Adanya lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

16,17 18 3 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan pernyataan dengan pilihan 

alternatife empat kategori jawaban yang bisa dipilih oleh responden, misalnya 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) 

dengan diberikan tanda (√) pada jawaban yang dirasa sesuai. 

Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala ini yaitu pernyataan favourable 

dan unfavourable. Adapun pernyataan favourable adalah pernyataan yang berisi 

hal-hal positif mengenai objek penelitian atau pernyataan yang bersifat mendukung 

terhadap objek sikap yang hendak diungkapkan. Sedangkan pernyataan 

unfavourable yaitu pernyataan yang berisi hal-hal negatif mengenai objek yang 

bersifat tidak mendukung terhadap objek sikap yang hendak diungkapkan.12  

 

12Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyak arta: Pustaka Pelajar,2012), h. 108 
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2. Format Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan segala sesuatu yang peroleh dari hasil 

pengumpulan serta analisis, baik berbentuk barang, gambar maupun tulisan sebagai 

pendukung serta dapat memberikan keterangan penting dalam penelitian ini. 

dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data berupa 

dokumen, seperti profil sekolah, data tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah 

peserta didik, akreditasi sekolah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait di SMP 

Nasional Makassar.  

G. Validitas dan Reabilitas 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.13 Instrumen diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi yaitu 

ketepatan instrumen yang ditinjau dari segi materi yang akan diteliti. Validitas isi 

suatu instrumen tes atau angket berkenaan dengan kesesuaian butir soal dengan 

indikator kemampuan yang akan diukur, kesesuaian dengan stándar kompetensi 

dasar materi yang diteliti, dan materi yang diteskan representatif dalam mewakili 

keseluruhan materi yang diteliti.14 

Adapun tentang validitas, sebuah tes atau angket dikatakan memiliki 

validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes atau angket tersebut 

mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional 

khusus.15 

Validitas dapat diketahui dengan menggunakan korelasi product moment 

sebagai berikut: 

 

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, h.168. 

14Karunia Eka Lestari Dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, h.190 

15Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h.33. 
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𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√[𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑋)2[𝑛. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]]

 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 =  Koefisien korelasi 

∑ 𝑋 = Jumlah skor item 

∑ 𝑌 = Jumlah skor total (seluruh item)  

𝑛    = Jumlah responden 

2. Realibilitas  

Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu instrumen 

dapat dikatakan mempuyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian dari realibilitas instrumen 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasilnya. Atau seandai hasilnya berubah 

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti.16 Realibilitas soal dapat diketahui dengan 

rumus Alpacronbach berikut: 

 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Keterangan: 

𝑟11 = koefisien realibilitas 

𝑛   = jumlah item 

𝑆𝑖   = jumlah varias skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡   = varians total17 

 

 
16Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h.86 

17Hartono, Analisis Item Instrument, h. 129. 
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H. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. pada 

tahap analisis data yang di dasarkan pada sampel, dianalisi dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dan ateknik analisis inferensial. Untuk mengetahui adanya 

pengaruh kinerja dan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.18  

a. Menentukan rentang data, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

 

  𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

Keterangan: 

𝑅 : Rentang  

𝑋𝑡: Data terbesar dalam kelompok 

𝑋𝑟: Data terkecil dalam kelompok19 

b. Menghitung jumlah kelas interval  

 

   𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁      

Keterangan:  

𝐾 : Jumlah kelas interval 

𝑁 : banyaknya data atau jumlah sampel 

 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 

h. 207 

19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D, h. 

45. 
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𝐿𝑜𝑔 : logaritma20 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
 

 

Keterangan:  

𝑃 : panjang kelas interval 

𝑅 : Rentang 

𝐾 : banyaknya kelas 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok 

data dibagi dengan jumlah nilai responden.21 Rumus rata-rata adalah: 

    

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

 

Keterangan:  

�̅� : Rata-rata 

∑ 𝑓𝑖 : Jumlah data/sampel 

𝑓𝑖 𝑥𝑖 : produk perkalian anatara fi pada tiap interval data dengan tanda kelas 

(𝑥𝑖) : tanda kelas (𝑥𝑖) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi  

 setiap interval data.22 

e. Standar deviasi 

 

   𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 –�̅�)2

(𝑛−1)
  

 

20Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo,2005), 

h. 65. 

21Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h.76. 

22Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.70. 



64 
 

 
 

 

Keterangan:  

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

𝑓𝑖 : frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖 : tanda kelas interval variabel 

𝑛 : jumlah populasi.23 

f. Persentase (%) nilai rata-rata. 

 

   𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥100% 

 

Keterangan:  

𝑃 : Angka Persentase 

𝑓 : frekuensi yang dicari persentase 

𝑁 : Jumlah responden.24 

g. Kategorisasi 

Kinerja Guru (variabel X1), kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam (variabel X2) dan motivasi belajar peserta didik (variabel Y). untuk 

menentukan kategorisasi akan digunakan rumus sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, peneliti banyak menggunakan kategorisasi 

kinerja dan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar peserta didik dengan rumus sebagai berikut: 

a) Rendah : ×< (𝜇 − 1,0(𝜎)) 

b) Sedang : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤×< (𝜇 + 1,0(𝜎)) 

 

23Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 273 

24Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 70. 
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c) Tinggi : ×≥ (𝜇 + 1,0(𝜎)). 25 

2. Teknik Statistik Inferensial 

Teknik statistik inferensial degunakan untuk menganalisis data sampel 

yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Teknik statistik inferensial yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah teknik regresi sederhana untuk menguji 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang diperoleh. Uji normalitas dengan Kolomogrof Smirnov. Peneliti 

menggunakan program komputer program SPSS for windows dalam uji normalitas 

untuk mempermudah proses pengujian. Dengan kriteria, apabila nilai probabilitas 

≥ 0,05, maka data dikatakan normal, demikian sebaliknya jika nilai probabilitas < 

0.05, maka data dinyatakan tidak normal. Data yang diuji normalitasnya dalam 

penelitian ini adalah variabel kinerja, kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agma Islam dan motivasi belajar peserta didik. 

b. Uji homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengethaui variasi data dalam variabel 

𝑋1, 𝑋2, dan Y bersifat homogen atau tidak. Dalam penelitian ini untuk diuji 

homogenitas digunakan SPSS. Pengujian pada SPSS yaitu dengan menggunakan 

Levene’s Test degan taraf signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05 (sig>0,05), maka 

data memiliki varian yang tidak sama atau homogen.  

c. Uji linearitas  

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Persyaratan uji 

keliniaran diperlukan untuk melakukan analisi inferensial dalam analisi korelasi. 

 

25Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, h. 97 
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Pengolaan data dilakuakan dengan menggunakan SPSS. Pengujian pada SPSS yaitu 

dengan menggunakan test for learrty dengan taraf signifikansi 0,05. Pedoman yang 

digunakan untuk menentukan kelinieran antar variabel adalah dengan 

membandingkan nilai Probabilitashitung dengan Probabilitastabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05. 

Kaidah yang keputusan yang berlaku, sebagai berikut.  

1) Nilai sign F atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi 

data berpola tidak linier.  

2) Nilai sign F atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka distribusi 

data berpola linier.  

d. Uji hipotesis penelitian  

Pengujian hipotesis I dan II digunakan analisis regresi sederhana 

dilanjutkan analisis korelasi product moment sedangakan untuk uji hipotesis III 

digunakan dengan regresi ganda dilanjutkan analisis korelasi ganda.  

1) Uji hipotesis I dan II 

Untuk mengukur derajat keeratan hubungan, besarnya arah hubungan 

antar variabel, serta meramalkan besarnya variabel terikat jika nilai variabel tidak 

terikat diketahui digunakan analisis regresi sederhana. Kemudian untuk mencari 

hubungan dan menguji hipotesis hubungan satu variabel tidak terikat dan variabel 

terikat digunakan product moment. 

a. Analisis korelasi product moment. 

Pengujian hipotesis dengan analisis korelasi product momen dengan 

persamaa. 

 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√[𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑋)2[𝑛. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]]
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Keterangan:  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = koefisien korelasi  

N = Jumlah responden/ukuran sampel  

Y = Jumlah skor total seluruh item  

X = Jumlah skor tiap item 

Pengujian hipotesis dengan korelasi product moment pada data penelitian 

menggunakan SPSS dengan meninjau person correlation. Kriteria pengujian untuk 

generalisasi yakni dengan membandingkan angka signifikansi hitungan (sig) 

dengan level of significant atau 𝛼 yang digunakan. Kriteria keputusan yang berlaku 

menurut Siregar, yakni jika (sig) > 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas dan variabel tak bebas yang diuji. Sedangkan jika (sig) < 0,05 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel 

tak bebas yang diuji. 

b. Analisis regresi sederhana 

Analisis regresi sederhana merupakan pengukur hubungan antara dua 

variable atau lebih yang dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan atau fungsi. 

Untuk menentukan seberapa besar hubungan antara variabel maka diperlukan 

pemisah yang tegas pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). bentuk regresi 

tergantung pada persamaannya atau fungsi yang menunjang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan software untuk pengujian 

nilai persamaan regresi. Persamaan umum regresi linear sederhana yaitu: 

 

Y = a + bx 

Keterangan: 

Y = nilai yang diprediksikan  

a = koefisien regresi X 

b = koefisien regresi y 
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X = nilai variabel independen.26 

Pengujian hipotesis individual dapat dilakuakn dengan uji regresi 

sederhana pada palikasi SPSS for windows dengan menentukan formulasi hipotesis 

terlebih dahulu. 

𝐻𝑂 : 𝛽1 = 0  (Tidak ada pengaruh X1 terhadap Y) 

 𝐻𝑂 : 𝛽1 ≠ 0 (Ada pengaruh X2 terhadap Y) 

2) Uji hipotesis III  

Untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas (Variabel X1 dan X2) 

terhadap variabel tak bebas (Variabel Y) digunakan analisis regresi ganda 

dilanjtkan analisis korelasi ganda untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan 

antar variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. 

a) Analisis regresi berganda  

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi ganda dengan persamaan 

sebagai berikut.  

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan:  

Ŷ = Nilai variabel Y  

b1 = koefisien predictor X1  

b2 = koefisien predictor X2  

a = konstanta 

 

 

  

 

26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

h. 253 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian di lakukan di SMP Nasional Makassar yang terletak di Jl. Dr. 

Ratulangi No. 84 Makassar, Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar Prov. Sulawesi 

Selatan. Pertimbagan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah SMP Nasional 

merupakan sekolah swasta yang banyak diminati Masyarakat, sehingga perlunya 

melihat bagaimana kinerja dan kompetensi professional guru di sekolah khususnya 

guru Pendidikan Agama Islam dan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. 

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerja 

sama dengan pihak sekolah terutama guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Nasional Makassar sehingga data mudah untuk di dapatkan. 

Pada bab ini akan di bahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berikut ini hasil penelitian yang penulis dapatkan setelah 

melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3. Sedangkan analisis inferensial digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah 4, 5 dan 6 sekali menjawab hipotesis yang ada. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja dan kompetensi 

professional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik 

di SMP Nasional Makassar. 

Hasil penelitian didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan data di 

lapangan yang diperoleh dari instrument penelitian yang berkaitan dengan variabel 

kinerja guru (X1), kompetensi professional (X2) dan motivasi belajar (Y) SMP 

Nasional Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

pendekatan keilmuan dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan angket 

yang berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui masing-masing gambaran dari 

masing-masing variabel dan statistik inferensial dengan bantuan Statistical 
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Packages For Social Science (SPSS) versi 25, untuk mencari pengaruh kinerja, 

kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar 

di SMP Nasional Makassar. 

Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh penelitian setelah 

melakukan penelitian, yaitu: 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMP 

Nasional Makassar 

Kinerja guru dalam penelitian ini yakni mengacu pada tugas pokok guru 

yaitu salah satunya mengajar yang terdiri atas beberapa indikator yaitu (1) 

Merencanakan kegiatan pembelajaran, (2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

(4) Mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di SMP Nasional  

Makassar, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan skala 

psikologi yaitu skala kinerja guru Pendidikan Agama Islam. indikator 

dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrument penelitian dari 

81 responden, sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya gambaran kepimpinan guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Nasional Makassar. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif kinerja Guru Pendidikan Agama Islam 

Jumlah Sampel 81 

Skor Maksimum 94 

Skor Minimum 53 

Rata-rata (Mean) 76,345 

Standar Devisi 7,66 

Variance 58,72 

Range 41 

Jumlah Kelas Interval 7 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Nasional Makassar sebagai berikut: 

a. Menetukan Rang 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

    = 94 − 53 

    = 41 

b. Menetukan Jumlah Kelas Interval 

𝐾 = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑁 

     = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 81 

     = 1 + 6,29 

   = 7,29 

     = 7 

c. Menentukan Nilai Interval 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
 

    =
41

7
 

    = 5,857 

    = 6 

d. Menentukan Tabel Distribusi  

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel distribusi frekuensi data adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Kinerja Guru PAI 

Interval 

kelas 
Interval 

Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 

1 53-58 1 1% 

2 59-64 4 5% 

3 65-70 11 14% 

4 71-76 27 33% 
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5 77-82 21 26% 

6 83-88 12 15% 

7 89-94 5 6% 

Jumlah 81 100% 

Tabel distribusi frekuensi kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 71-76 dengan 

frekuensi 27 dan persentase 33%, sedangkan frekuensi terendah berada pada 

interval 53-58 dengan frekuensi 1 dan persentase 1% 

e. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Menghitung nilai rata-rata atau mean score dari data kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dengan menggunakan tabel penolong 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Nilai 

No Interval Frekuensi (𝑭𝒊) Nilai Tengah (𝑿𝒊) 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 Persentase (%) 

1 53-58 1 55,5 56 1% 

2 59-64 4 61,5 246 5% 

3 65-70 11 67,5 743 14% 

4 71-76 27 73,5 1.985 33% 

5 77-82 21 79,5 1.670 26% 

6 83-88 12 85,5 1.026 15% 

7 89-94 5 91,5 458 6% 

Jumlah 81 - 6.184 100% 

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi nilai tersebut, nilai rata-rata (mean score) 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

      �̅� =
∑ 𝐹𝑖 × 𝑋𝑖

∑ 𝑁
 

=
6184

81
 

         = 76,345 
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f. Menghitung Standar Deviasi 

Perhitungan data ini untuk mengetahui nilai standar deviasi dari data 

kinerja guru Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan denngan tabel penolong 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel Penolong Data 

Nilai 
Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 
𝑿𝒊 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 (𝑿𝒊 − �̅�) (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 𝑭𝒊(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

53-58 1 1% 55,5 56 (-20,845) 435 435 

59-64 4 5% 61,5 246 (-14,845) 220 886 

65-70 11 14% 67,5 743 (-8,845) 78 858 

71-76 27 33% 73,5 1.985 (-2,845) 8 216 

77-82 21 26% 79,5 1.670 3,155 10 210 

83-88 12 15% 85,5 1.026 9,155 84 1.008 

89-94 5 6% 91,5 458 15,155 230 1.150 

Jumlah 81 100%  6.184 - - 4.757 

 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐹𝑖(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐

𝑁
 

      = √
4.757

81
 

   = √58,7283 

   = 7,66 

Berdasarkan hasil perhitungan perhitungan di atas menunjukkan bahwa 

standar deviasi dari olahan data adalah sebesar 7,66 pada data kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar.  

g. Membuat Tabel Kategorisasi 

Penentuan kategorisasi data persepsi kinerja guru Pendidikan Agama 

Islam di SMP Nasional Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi 
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jenjang dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori. Tabel kategorisasi kinerja 

guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Kinerja Guru PAI 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 Rendah 𝑋 < 68 7 8,64% 

2 Sedang  68 ≤ 𝑋 < 84 62 76,54% 

3 Tinggi 𝑋 ≥ 84 12 14,81% 

Jumlah 81 100% 

Sumber Data: Analisis Angket Kinerja Guru PAI 

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 7 responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase 8,64%, 62 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 76,54%, dan 12 responden berada pada kategori Tinggi 

dengan persentase 14,81%. Berdasarkan nilai rata-rata kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Nasional Makassar sebesar 7,66 berada pada kategori sedang. 

Selanjutnya sajian kinerja guru Pendidikan Agama Islam dapat pada 

gambar 4.1.1 histogram berikut ini: 
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Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang. 

Hal tersebut membuktikan bahwa secara umum guru Pendidikan Agama Islam 

tersebut memiliki kinerja yang berada pada kategori sedang dan masih perlu 

ditingkatkan. 

2. Deskripsi Hasil Penelitian Kompetensi Profesional guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Nasional Makassar. 

Kompetensi professional guru dalam penelitian ini mengacu pada   

peraturan Menteri Pendidikan nasional  tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang terdiri  atas beberapa indikator yaitu (1) Menguasai materi, 

struktur, konsep dan pola piker keilmuan, (2) menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata Pelajaran/bidang pengembangan yang diampuh, (3) 

Mengembangkan materi pembelajaran yang di ampuh secara kreatif, (4) 

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif, (5) Memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dengan mengembangkan diri. Berdasarkan hasil penelitian 

yang di lakukan di SMP Nasional Makassar melalui instrument penelitian dalam 

bentuk angket dari 81 responden maka diperoleh data sebagai hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Jumlah Sampel 81 

Skor Maksimum 65 

Skor Minimum 39 

Rata-rata (Mean) 54,703 

Standar Devisi 5,674 

Variance 32,033 

Range 26 

Jumlah Kelas Interval 7 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk Kompetensi Profesional guru 

Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar sebagai berikut: 

a. Menetukan Rang 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

    = 65 − 39 

    = 26 

b. Menetukan Jumlah Kelas Interval 

𝐾 = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑁 

     = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 81 

     = 1 + 6,29 

   = 7,29 

     = 7 

c. Menentukan Nilai Interval 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
 

    =
26

7
 

    = 3,714 

    = 4 

d. Menentukan Tabel Distribusi  

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel distribusi frekuensi data adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru PAI 

Interval 

kelas 
Interval 

Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 

1 39-42 3 4% 

2 43-46 5 6% 

3 47-50 9 11% 

4 51-54 14 17% 
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5 55-58 35 43% 

6 59-62 8 10% 

7 63-66 7 9% 

Jumlah 81 100% 

Tabel distribusi frekuensi kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 55-58 

dengan frekuensi 35 dan persentase 43%, sedangkan frekuensi terendah berada 

pada interval 39-42 dengan frekuensi 3 dan persentase 4% 

e. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Menghitung nilai rata-rata atau mean score dari data kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dengan menggunakan 

tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Nilai 

No Interval Frekuensi (𝑭𝒊) Nilai Tengah (𝑿𝒊) 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 Persentase (%) 

1 39-42 3 40,5 122 4% 

2 43-46 5 44,5 223 6% 

3 47-50 9 48,5 437 11% 

4 51-54 14 52,5 735 17% 

5 55-58 35 56,5 1.978 43% 

6 59-62 8 60,5 484 10% 

7 63-66 7 64,5 452 9% 

Jumlah 81 - 4.431 100% 

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi nilai tersebut, nilai rata-rata (mean score) 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

      �̅� =
∑ 𝐹𝑖 × 𝑋𝑖

∑ 𝑁
 

=
4.431

81
 

         = 54,703 
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f. Menghitung Standar Deviasi 

Perhitungan data ini untuk mengetahui nilai standar deviasi dari data 

kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan denngan 

tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tabel Penolong Data 

Nilai 
Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 
𝑿𝒊 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 (𝑿𝒊 − �̅�) (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 𝑭𝒊(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

39-42 3 4% 40,5 122 (-14,203) 202 606 

43-46 5 6% 44,5 223 (-10,203) 104 520 

47-50 9 11% 48,5 437 (-6,203) 38 342 

51-54 14 17% 52,5 735 (-2,203) 5 70 

55-58 35 43% 56,5 1.978 1,797 3,22 112,7 

59-62 8 10% 60,5 484 5,797 34 272 

63-66 7 9% 64,5 452 9,797 96 672 

Jumlah 81 100%  4.431 - - 2.594,7 

 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐹𝑖(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐

𝑁
 

       = √
2.594,7

81
 

      = √32,033 

      = 5,674 

Berdasarkan hasil perhitungan perhitungan di atas menunjukkan bahwa 

standar deviasi dari olahan data adalah sebesar 5,674 pada data kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar.  

g. Membuat Tabel Kategorisasi 

Penentuan kategorisasi data persepsi kompetensi professional guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar pada penelitian ini mengacu 

pada kategorisasi jenjang dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori. Tabel 

kategorisasi kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru PAI 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 Rendah 𝑋 < 49 9 11,11% 

2 Sedang  49 ≤ 𝑋 < 60 59 72,83% 

3 Tinggi 𝑋 ≥ 60 13 16,04% 

Jumlah 81 100% 

Sumber Data: Analisis Angket Kompetensi Profesional Guru PAI 

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 9 responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase 11,11%, 59 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 72,83%, dan 13 responden berada pada kategori Tinggi 

dengan persentase 16,04%. Berdasarkan nilai rata-rata kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar sebesar 54,703 berada pada 

kategori sedang. 

Selanjutnya sajian kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam 

dapat pada gambar 4.1.2 histogram berikut ini: 
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Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

professional guru Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar berada pada 

kategori sedang. Hal tersebut membuktikan bahwa secara umum guru Pendidikan 

Agama Islam tersebut memiliki kompetensi profesional yang berada pada kategori 

sedang dan masih perlu ditingkatkan. 

3. Deskripsi Hasil Penelitian Motivasi Belajar Peserta Didik SMP 

Nasional Makassar. 

Motivasi belajar peserta didik dalam penelitian ini mengaju pada faktor 

instriksi dan faktor ekstrinsik yang terdiri atas indikator yaitu (1) Adanya hastrat 

keinginan berhasil, (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) Adanya 

harapan akan cita-cita masa depan, (4) Adanya penghargaan dalam belajar, (5) 

Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Nasional Makassar 

melalui instrument penelitian dalam bentuk angket dari 81 responden maka 

diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.11 

Statistik deskriptif motivasi belajar peserta didik 

Jumlah Sampel 81 

Skor Maksimum 85 

Skor Minimum 49 

Rata-rata (Mean) 72,592 

Standar Devisi 7,29 

Variance 53,22 

Range 36 

Jumlah Kelas Interval 7 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk motivasi belajar peserta didik 

SMP Nasional Makassar sebagai berikut: 
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a. Menetukan Rang 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

    = 85 − 49 

    = 36 

b. Menetukan Jumlah Kelas Interval 

𝐾 = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑁 

     = 1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 81 

     = 1 + 6,29 

   = 7,29 

     = 7 

c. Menentukan Nilai Interval 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
 

    =
36

7
 

    = 5, 14 

    = 5 

d. Menentukan Tabel Distribusi  

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel distribusi frekuensi data adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Peserta Didik 

Interval 

kelas 
Interval 

Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 

1 49-53 1 1,23% 

2 54-58 0 0% 

3 59-63 10 12,34% 

4 64-68 12 14,81% 

5 69-73 19 112,3% 

6 74-78 19 112,3% 

7 79-83 16 19,75% 
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8 84-85 4 4,93% 

Jumlah 81 100% 

Tabel distribusi frekuensi motivasi belajar peserta didik menunjukkan 

bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 69-73 dengan frekuensi 19 dan 

persentase 112,3%, sedangkan frekuensi terendah berada pada interval 49-53 

dengan frekuensi 1 dan persentase 1,23% 

e. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Menghitung nilai rata-rata atau mean score dari data motivasi belajar 

peserta didik dapat dilakukan dengan menggunakan tabel penolong sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Distribusi Nilai 

No Interval Frekuensi (𝑭𝒊) Nilai Tengah (𝑿𝒊) 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 Persentase (%) 

1 49-53 1 51 51 1,23% 

2 54-58 0 0 0 0% 

3 59-63 10 61 610 12,34% 

4 64-68 12 66 792 14,81% 

5 69-73 19 71 1.349 112,3% 

6 74-78 19 76 1.444 112,3% 

7 79-83 16 81 1.296 19,75% 

8 84-85 4 84,5 338 4,93% 

Jumlah 81 - 5.880 100% 

Berdasarkan tabel 4.13 distribusi nilai tersebut, nilai rata-rata (mean 

score) dapat dihitung dengan rumus: 

 

      �̅� =
∑ 𝐹𝑖 × 𝑋𝑖

∑ 𝑁
 

=
5.880

81
 

         = 72,592 
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f. Menghitung Standar Deviasi 

Perhitungan data ini untuk mengetahui nilai standar deviasi dari data 

kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan denngan 

tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Tabel Penolong Data 

Nilai 
Frekuensi 

(𝑭𝒊) 

Persentase 

(%) 
𝑿𝒊 𝑿𝒊 × 𝑭𝒊 (𝑿𝒊 − �̅�) (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 𝑭𝒊(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐 

49-53 1 1,23% 51 51 (21,592) 466 466 

54-58 0 0% 0 0 0 0 0 

59-63 10 12,34% 61 610 (-1,592) 134 1.340 

64-68 12 14,81% 66 792 (-6,592) 43 516 

69-73 19 112,3% 71 1.349 (-1,592) 3 57 

74-78 19 112,3% 76 1.444 3,408 12 228 

79-83 16 19,75% 81 1.296 8,408 71 1.136 

84-85 4 4,93% 84,5 338 11,908 142 568 

Jumlah 81 100% - 5.880 - - 4.311 

 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝐹𝑖(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐

𝑁
 

       = √
4.311

81
 

      = √53,22 

      = 7,29 

Berdasarkan hasil perhitungan perhitungan di atas menunjukkan bahwa 

standar deviasi dari olahan data adalah sebesar 7,29 pada data motivasi belajar 

peserta didik di SMP Nasional Makassar.  

g. Membuat Tabel Kategorisasi 

Penentuan kategorisasi data persepsi motivasi belajar peserta didik di 

SMP Nasional Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang 
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dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori. Tabel kategorisasi motivasi belajar 

peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Kategorisasi Motivasi Belajar 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 Rendah 𝑋 < 65 13 16,04% 

2 Sedang  65 ≤ 𝑋 < 79 48 59,25% 

3 Tinggi 𝑋 ≥ 79 20 24,69% 

Jumlah 81 100% 

Sumber Data: Analisis Angket Motivasi Belajar Peserta Didik 

Data pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa terdapat 13 responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 16,04%, 48 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 59,25%, dan 20 responden berada pada kategori 

Tinggi dengan persentase 24,69%. Berdasarkan nilai rata-rata motivasi belajar 

peserta didik SMP Nasional Makassar sebesar 72,592 berada pada kategori sedang. 

 Selanjutnya sajian motivasi belajar peserta didik dapat pada gambar 4.1.3 

histogram berikut ini: 
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Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

peserta didik SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang. Hal tersebut 

membuktikan bahwa secara umum guru Pendidikan Agama Islam tersebut memiliki 

motivasi belajar peserta didik berada pada kategori sedang dan masih perlu 

ditingkatkan. 

4. Deskripsi Pengaruh Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMP Nasional Makassar 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel kinerja guru Pendidikan Agama Islam (X1) dan 

motivasi belajar (Y) berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal 

apabila 𝑠𝑖𝑔 > 𝛼 = 0,05 dan begitupun sebaliknya data dikatakan tidak 

berdistribusi normal apabila 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼 = 0,05. Pengujian normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 for windows. Berdasarkan 

analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 16 

Hasil Uji Normalitas Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X1-Y 0,200 Normal 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji normalitas kinerja guru terhadap motivasi 

belajar peserta didik SMP Nasional Makassar diketahui nilai Kolmogrof Smirnov 

signifikansi sebesar 0,200 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai 
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signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 𝛼 (0,200 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kinerja guru dan motivasi belajar berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan 

untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan 

variabel dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui hubungan kinerja guru (X1) terhadap motivasi belajar 

(Y) linear atau tidak. Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS Versi 25 for 

windows, yaitu jika nilai sig deviation from linearity > 𝛼 maka terdapat hubungan 

yang linear dan jika nilai sig deviation from linearity < 𝛼 maka tidak terdapat 

hubungan yang linear. Hasil uji linearitas untuk kinerja guru dan motivasi belajar 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Linearitas Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar (X1-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan 

X1-Y 40,538 0,200 Linear 

Berdasarkan tabel 4.17 hasil analisis SPSS versi 25 for windows diperoleh 

uji linearits persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit 

(TC)= 40,538 dengan nilai signifikansi 0,200 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari 𝛼 (0,200 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kinerja guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokeastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara suatu pengamatan 
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kepengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokeastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, atau tidak 

terjadi heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar. 

Gambar 4.1.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik Scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik penyebaran di atas dan di 

bawah 0 pada sumbuh Y serta titik-titik tidak berbentuk pola tertentu, maka 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi maslaah heterokedastisitas. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik harusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikonlinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikonlinearitas adalah tolerance > 0,100 atau sama dengan nilai VIF <

10,00. Setiap harus menentukan tingkat kolinearitas yang dapat ditolerir. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikonlinearitas Coefficients 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kinerja guru (x1) 0,566 1,768 

Berdasarkan tabel di atas diketahui seluruh hasil perhitungan bahwa nilai 

Tolerance 0,566 > 0,100 dan nilai VIF variabel independen memiliki nilai VIF 

1,768 < 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

e. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah ada 

pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi 

linear sederhana anatara kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar peserta didik SMP Nasional Makassar sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linearitas Sederhana (X1-Y) 

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Sig 

Constant 29,104 6,367 0,000 

Kinerja Guru (X1) 0,569 

a. Dependen Variabel: Motivasi Belajar 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant 

sebesar 29,104 dan pada kinerja guru sebesar 0,569 sehingga persamaan regresinya 

yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,104 + 0,569X. dari hasil analisis didapatkan taraf 

nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan derajar kebebasan (df) = n-2 

= 81-2=79. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 6,367 sedangkan nilai ttabel 
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=1,664 artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 𝛼 0,05 maka dapat pengaruh yang signifikan 

antara kinerja guru terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Tabel 4.20 

Uji Jumlah Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,582 0,339 0,331 6,04886 

a. Predictors: (Constant): Kinerja Guru 

b. Dependent Variabel: Motivasi Belajar 

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,582. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,339. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi peserta didik, 

dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary sebesar = 0,339 yang 

artinya besarnya persentase pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar adalah sebesar 

33% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya sebesar 67% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar variabel. 

5. Deskripsi Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMP Nasional 

Makassar 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam (X2) dan motivasi belajar (Y) berdistribusi normal atau tidak. Data 

berdistribusi normal apabila 𝑠𝑖𝑔 > 𝛼 = 0,05 dan begitupun sebaliknya data 

dikatakan tidak berdistribusi normal apabila 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼 = 0,05. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 for 

windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 21 

Hasil Uji Normalitas Kompetensi Profesional Guru terhadap Motivasi 

Belajar  

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X1-Y 0,200 Normal 

Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji normalitas kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional 

Makassar diketahui nilai Kolmogrof Smirnov signifikansi sebesar 0,200 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar 

dari 𝛼 (0,200 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan 

untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan 

variabel dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas bertujuan untuk 
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mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui hubungan kompetensi profesional guru Pendidikan 

Agama Islam (X2) terhadap motivasi belajar (Y) linear atau tidak. Kriteria 

pengujian linearitas dengan olahan SPSS Versi 25 for windows, yaitu jika nilai sig 

deviation from linearity > 𝛼 maka terdapat hubungan yang linear dan jika nilai sig 

deviation from linearity < 𝛼 maka tidak terdapat hubungan yang linear. Hasil uji 

linearitas untuk kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dan motivasi 

belajar disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Linearitas Kompetensi Profesional Guru Terhadap Motivasi 

Belajar  

Variabel F Sig. Keterangan 

X2-Y 51,337 0,300 Linear 

Berdasarkan tabel 4.22 hasil analisis SPSS versi 25 for windows diperoleh 

uji linearits persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit 

(TC)= 51,337 dengan nilai signifikansi 0,300 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari 𝛼 (0,200 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik 

SMP Nasional Makassar. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokeastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual antara suatu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokeastisitas. Model regresi 
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yang baik adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi heterokedastisitas dapat 

dilihat pada gambar. 

Gambar 4.1.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa grafik Scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik penyebaran di atas dan di 

bawah 0 pada sumbuh Y serta titik-titik tidak berbentuk pola tertentu, maka 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik harusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikonlinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikonlinearitas adalah tolerance > 0,100 atau sama dengan nilai VIF <

10,00. Setiap harus menentukan tingkat kolinearitas yang dapat ditolerir. 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Multikonlinearitas Coefficients 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kompetensi Profesional guru (X2) 0,566 1,768 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui seluruh hasil perhitungan bahwa nilai 

Tolerance 0,566 > 0,100 dan nilai VIF variabel independen memiliki nilai VIF 

1,768 < 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

e. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh 

suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi linear 

sederhana anatara kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Regresi Linearitas Sederhana (X1-Y) 

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Sig 

Constant 26,925 7,165 0,000 

Kompetensi 

Profesional (X1) 

0,829 

b. Dependen Variabel: Kompetensi Profesional 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant 

sebesar 26,925 dan pada kompetensi profesional guru sebesar 0,829 sehingga 

persamaan regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,925 + 0,829X. Dari hasil 

analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan 

derajar kebebasan (df) = n-2 = 81-2=79. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 

7,165 sedangkan nilai ttabel =1,664 artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai 

ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 𝛼 0,05 maka dapat 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap motivasi belajar peserta didik. 
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Tabel 4.25 

Uji Jumlah Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Motivasi 

Belajar 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,628 0,394 0,386 5,79284 

c. Predictors: (Constant): Kompetensi Profesional Guru 

d. Dependent Variabel: Motivasi Belajar 

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,628. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,394. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary sebesar 

= 0,394 yang artinya besarnya persentase pengaruh kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional 

Makassar adalah sebesar 39% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya 

sebesar 61% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel.  

6. Deskripsi Pengaruh Kinerja dan Kompetensi Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di 

SMP Nasional Makassar 

Pengujian hipotesis merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebeas terhadap variabel terikat, pengujian hipotesis yang 

dilakukan disini adalah pengujian hipotesis antara pengaruh variabel X1 terhadap 

Y, X2 terhadap Y. rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 



95 
 

 
 

• Ha: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam (X1) dengan motivasi (Y) peserta didik di SMP Nasional 

Makassar. 

H0: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikansi antara kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam (X1) dengan motivasi belajar (Y) peserta didik 

SMP Nasional Makassar. 

• Ha:  Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam (X2) dengan motivasi (Y) peserta didik di 

SMP Nasional Makassar. 

H0: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikansi antara kompetensi 

professional guru Pendidikan Agama Islam (X2) dengan motivasi belajar 

(Y) peserta didik SMP Nasional Makassar. 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal, bersifat linear, valid dan reliabel serta tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas atau data dinyatakan homokedastisitas. Oleh 

karena itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda dangan tujuan melihat apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara kinerja (X1) dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam (X2) 

dengan motivasi belajar (Y) peserta didik SMP Nasional Makassar dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.26 

Uji regresi linear berganda 

Model B t Sig Keterangan 

constant 18,991 2,778 0,007 Ada 

Pengaruh Kinerja guru 0,291 2,657 0,010 

Kompetensi Profesional 0,570 3,840 0,010 

 a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 
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Dengan nilai kostan (𝛼) sebesar 18,991 yang artinya jika tidak ada kinerja 

dan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam maka motivasi belajar 

peserta didik akan kostan sebesar 18,991. Nilai koefisien regresi 𝛽1 untuk variabel 

kinerja guru Pendidikan Agama Islam (X1) sebesar 0,291 yang berarti setiap 

penambahan 1 satuan tingkat kinerja guru Pendidikan Agama Islam maka motivasi 

belajar peserta didik (Y) akan meningkat sebesar 0,291 satuan. Kemudian nilai 

koefiseien regresi  𝛽2 untuk variabel kompetensi professional guru Pendidikan 

Agama Islam (X2) sebesar 0,570 yang berarti setiap penambahan 1 satuan tingkat 

kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam maka motivasi belajar 

peserta didik (Y) akan meningkat sebesar 0,570 satuan. Sehingga persamaan regresi 

linear ganda adalah Y = 18,991 + 0,291. 95 + 0,570. 65 

Untuk melihat kinerja dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama 

Islam secara Bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik 

dapat dilihat pada tabel anova dengan memperhatikan nilai F dan nilai Sig. sebagai 

berikut: 

Tabel 4.27 

Hasil Uji Hipotesis 3 

ANOVA 

Model  F Sig 

Regresi 31,167 0,000 

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL, KINERJA GURU 

 Berdasarkan tabel 4.27 diketahu nilai Sig. 0,000 dan nilai F-hitung sebesar 

31,167 sedangkan unutk nilai F-tabel diketahu sebesar 3,114. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 dengan nilai F-hitung 31,167 > F-tabel 3,114 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang 
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ditentukan yang artinya terdapat pengaruh kinerja guru dan kompetensi 

professional guru Pendidikan Agama Islam secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar. Selanjutnya 

hasil analisis data dengan koefisien determinasi sebagai berikut: 

Tabel 4.28 

Model Summary 

Model R R Square Keterangan 

1 0,666 0,444 Ada Pengaruh 44% 

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL, KINERJA GURU 

Dari output di atas, menjelaskan besarnya nilai koefidien/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,666. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,444, yang mengandung makna bahwa 44% variabilitas motivasi belajar 

(Y) dapat meningkat oleh Kinerja (X1) dan kompetensi professional guru 

Pendidikan Agama Islam (X2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

kinerja dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam berkontribusi 

sebesar 44%. secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta di SMP 

Nasional Makassar, dan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap guru Pendidikan 

Agama Islam menegenai Kinerja guru dengan responden berjumlah 81 orang 

dengan menggunakan instrumen skala kinerja guru Pendidikan Agama Islam yang 

terdiri dari 19 pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif 

yaitu 94 dan nilai minimum 53. 
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Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 81 responden, 7 

responden berada pada kategori rendah dengan persentase 8,64%, 62 responden 

berada pada kategori sedang dengan persentase 76,54%, dan 12 responden berada 

pada kategori Tinggi dengan persentase 14,81%. Berdasarkan nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 7,66. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang dengan 

persentase 76,54%. 

Kinerja guru berada pada kategori sedang, disebabkan oleh faktor indikator 

dari merencanakan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa guru 

merancang tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan 

memperhatikan karakteristik peserta didik. Selain itu, guru membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik dan memberikan pujian kepada peserta didik sebagai 

aprisiasi yang dilakukan. Dengan demikian, diperoleh kategorisasi kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam berada pada kategori sedang yang berarti tidak rendah 

tidak tinggi pula, sehingga masih perlu ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvin Novita Arifin dan 

Rifda Mardian Arif yang menyatakan bahwa kinerja guru merupakan kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dalam menyelesaikan 

pekerjaan kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Kinerja yang bagus, akan 

mampu meningkatkan sikap dan motivasi belajar peserta didik yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dimana mengenai perencanaan 

kegiatan pembelajaran, adapun merencanakan pembelajaran sebelum pembelajaran 

di kelas dimulai hal yang sangat penting bagi guru yaitu merancang RPP sesuai 

dengan kurikulum, Menyusun bahan ajar, mempersiapkan materi-materi 

pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti. Maka dari itu khususnya guru 
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lebih mempersiapkan lagi perencanaan pembelajaran. Seperti merangkum materi 

pembelajaran yang disajikan merupakan hal yang penting juga agar peserta didik 

bisa memahami materi lebih ringkas dan menentukan media pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan dibahas, karena media merupakan penunjang bagi guru 

dalam menyampaikan materi di kelas. Media juga merupakan bahan yang efektif 

untuk membahas materi pembelajaran dan guru pun harus lebih kreatif lagi dalam 

membuat media pembelajaran agar peserta didik pun tidak jenuh. Selanjutnya 

pelaksanaan pembelajaran. Dimana guru sudah menerapkan atau memenuhi 

rangkaian-rangkaian yang seharusnya ada di dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Mulai guru masuk kelas memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, memahami atau menguasai materi yang 

menantang, membuat suatu kelompok belajar untuk peserta didik agar lebih 

menyenangkan, melakukan tanya jawab dengan peserta didik, menyimpulkan 

materi yang telah disampaikan dan menutup pembelajaran. 

2. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional 

Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap guru Pendidikan 

Agama Islam menegenai Kompetensi professional guru dengan responden 

berjumlah 81 orang dengan menggunakan instrumen skala kompetensi profesional 

guru Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 13 pernyataan, maka diperoleh nilai 

maksimum dari analisis deskriptif yaitu 65 dan nilai minimum 39. 

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 9 responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 11,11%, 59 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 72,83%, dan 13 responden berada pada kategori 

Tinggi dengan persentase 16,04%. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesa 54,703. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi professional guru 
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Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang 

dengan persentase 72,83%. 

Komptensi professional guru Pendidikan Agama Islam berada pada kategori 

sedang, disebabkan oleh faktor dan indikator yaitu menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan, mengemabangkan materi pembelajaran. 

Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa guru menyampaikan 

dan menjelaskan materi secara detail dan menarik sehingga peserta didik mudah 

memahaminya, setelah emnyampaikan materi guru melakukan diskusi dan tanya 

jawab dengan peserta didik. Kemudian ditemukan bahwa masih ada guru yang 

menyampaikan materi dengan seadanya sehinggan membuat peserta didik sulit 

untuk memahami materi pembelajaran. Selain itu, guru juga selalu memberikan 

evaluasi berupa penugasan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Dengan 

demikian, diperoleh kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam berada 

pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga 

kompetensi professional guru di SMP Nasional masih perlu ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Pertiwi dengan 

penelitian peningkatan kualitas guru yang mencangkupi bagaimana peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi pembelajaran di kelas. hal ini 

merujuk pada kompetensi professional guru yang akan dijadikan sebuah contoh 

terhadap peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

dalam bidang akademik maupun non akademik sehingga peserta didik mampu 

mewujudkan cita-citanya. 

Menurut Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun 

kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi 
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kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem 

pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran. 

3. Motivasi Belajar Peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik 

SMP Nasional Makassar menegenai motivasi belajar dengan responden berjumlah 

81 orang dengan menggunakan instrumen skala motivasi yang terdiri dari 16 

pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu 85 dan 

nilai minimum 49. 

Hasil Analisis deskriptif Menggambarkan bahwa dari 13 responden berada 

pada kategori rendah dengan persentase 16,04%, 48 responden berada pada 

kategori sedang dengan persentase 59,25%, dan 20 responden berada pada kategori 

Tinggi dengan persentase 24,69%. Berdasarkan nilai rata-rata motivasi belajar 

peserta didik SMP Nasional Makassar sebesar 72,592. Maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar berada pada kategori 

sedang dengan persentase 59,25%. 

Motivasi belajar peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan oleh 

faktor dan indikator yaitu adanya hastrat keinginan berhasil, lingkungan belajar 

yang kondusif. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi lapangan bahwa peserta 

didik rajin belajar untuk mendapatkan peringkat kelas, sering mengulang-ulang 

membaca materi pembelajaran di rumah dengan membaca buku seputar Pelajaran 

dan mencari sumber belajar yang lain selain dari buku paket yang diberikan oleh 

sekolah. Kemudian ditemukan bahwa masih ada peserta didik yang tidak pernah 

membaca dan mengulangi Pelajaran saat dirumah. Selain itu juga peserta didik 

bersemangat belajar apabila kondisi kelas yang tertata rapi karena dengan 

kebersihan sekolah maka dapat mempengaruhi semangat belajar peserat didik. 

Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada peserta didik yang tidak 
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memikirkan kebersihat kelasnya. Dengan demikian, diperoleh motivasi belajar 

berada pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, 

sehingga motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar masih perlu 

ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Azma dengan 

penelitian berupa karya ilmiah mencakupi bagaimana motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak untuk mendorong peserta didik agar berkembang 

menjadi pribadi yang seutuhnya melalui proses pembelajaran. Motivasi belajar 

peserta didik dapat dilihat dari tingkah laku peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang mampu 

memotivasi peserta didk agar senang untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat mencapai dan yang terpenting adalah peserta didik senang untuk belajar. 

Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang 

bersifat nonintelektual, peranan yang luas adalah dalam hal menimbulkan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar, siswa yang memiliki motivasi yang 

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Perlunya 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mendorong kemauan dan daya 

penggerak pada peserta didik akan kebutuhan belajar. Dengan adanya motivasi 

peserta didik akan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal. Sehingga 

apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik akan lebih mudah diserap dan 

dipelajari. 

4. Pengaruh Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (X1) terhadap Motivasi 

Belajar (Y) Di SMP Nasional Makassar 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana antara kinerja guru (X1) Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar (Y) peserta didik SMP Nasional Makassar. Diperoleh constant sebesar 
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29,104 dan pada kinerja guru sebesar 0,569 sehingga persamaan regresinya yaitu: 

Y = a + bX atau Y = 26,104 + 0,569X. dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) 

dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan derajar kebebasan (df) = n-2 = 81-2=79. 

Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 6,367 sedangkan nilai ttabel =1,664 artinya 

nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 𝛼 0,05 maka dapat pengaruh yang signifikan antara kinerja guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Hasil penelitian juga di dapatkan besarnya nilai koefisien/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,582. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,339. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi peserta didik, 

dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary sebesar = 0,339 yang 

artinya besarnya persentase pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional Makassar adalah sebesar 

33% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya sebesar 67% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar variabel. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Eko Putro 

Widoyoko dan Anita Rinawat1 didapatkan hasil bahwa analisis regresi ganda 

ditemukan koefisien determinan (R2) = 0,353 yang berarti sekitar 35,3% 

perubahan-perubahan pada variabel motivasi belajar siswa dapat dijelaskan oleh 

kinerja guru. Hasil uji F diperoleh Fhitung = 13,508 (sig=0,000<0,05). Karena 

signifikansi lebih kecil 0,05, berarti pengaruh tersebut bersifat sangat signifikan. 

Dengan kata lain, variabel kinerja guru memberikan sumbangan positif yang sangat 

berarti terhadap motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah Purworejo. Semakin 

 

1S. Eko Putro Widoyoko Dan Anita Rinawat, Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No 1 (September 2020), h. 35 
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baik tingkat kinerja guru, khsususnya kinerja dalam kelas, akan diikuti naiknya 

motivasi belajar siswa 

5. Pengaruh Kompetensi Profesional (X2) Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap Motivasi Belajar (Y) Peserta Didik di SMP Nasional Makassar 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana anatara kompetensi professional (X2) guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar (Y) peserta didik SMP Nasional Makassar, diperoleh 

constant sebesar 26,925 dan pada kompetensi profesional guru sebesar 0,829 

sehingga persamaan regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,925 + 0,829X. Dari 

hasil analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan 

derajar kebebasan (df) = n-2 = 81-2=79. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 

7,165 sedangkan nilai ttabel =1,664 artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai 

ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 𝛼 0,05 maka dapat 

pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap motivasi belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,628. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,394. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary sebesar 

= 0,394 yang artinya besarnya persentase pengaruh kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar peserta didik SMP Nasional 

Makassar adalah sebesar 39% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya 

sebesar 61% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul Andi 

Kuriniadi, Irina Popoi, dkk2 bahwa hasil penelitian yang berjudul pengaruh 

kompetensi professional guru terhadap motivasi belajar yaitu kriteria uji regresi 

secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df 

sebesar n-k-1= 29-1-1 = 27 diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.160. Jika dibandingkan 

dengan nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,955 maka nilai t-hitung yang 

diperoleh masih lebih besar dari nilai t-tabel sehingga Ho ditolak. Dengan demikian 

pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kompetensi professional 

guru memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar. 

6. Deskripsi Pengaruh Kinerja Guru (X1) dan Kompetensi Professional (X2) 

terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMP Nasional Makassar 

Kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMP Nasional Makassar melalui 

pengembangan kualitas maka dapat dilihat dari administrasi dan proses 

pembelajaran yang dilakukan. Selain kunjungan kelas kepala sekolah juga bisa 

melihat dari sisi adaministarsi guru seperti perangkat pembelajaran dan lain-lain. 

Hal ini dapat dilihat di SMP Nasional Makassar bahwa kompetensi professional 

guru Pendidikan Agama Islam dapat dilihat melalui pengembangan materi ajar, 

memanfaatkan sumber belajar dengan baik serta dapat menerapkan metode 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian secara simultan yang 

dilakukan melalui uji regresi linear berganda menjelaskan bahwa terdapat korelasi 

antara kinerja guru (X1) dan kompetensi professional (X2) guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap motivasi belajar (Y) peserta didik di SMP Nasional Makassar. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil SPSS versi 25 yang menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 

dan nilai F-hitung sebesar 31,167 sedangkan unutk nilai F-tabel diketahu sebesar 

3,114. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 dengan nilai F-hitung 

 
2Zul Andi Kurniadi, Irina Popoi,dkk, Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Ekonomi Jambura, Vol. 2, No 1 (Januari 2020), h. 10 
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31,167 > F-tabel 3,114 maka H0 ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih 

kecil dari taraf kesalahan. Melalui pengujian secara determinasi siperoleh nilai 

koefidien/hubungan (R) yaitu sebesar 0,666. Dari output tersebut diperoleh (R 

Square) sebesar 0,444, yang mengandung makna bahwa 44% variabilitas motivasi 

belajar (Y) dapat meningkat oleh Kinerja (X1) dan kompetensi professional guru 

Pendidikan Agama Islam (X2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

kinerja dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam berkontribusi 

sebesar 44%. secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta di SMP 

Nasional Makassar, dan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvin 

Novita Arifin dan Rifda Mardian Arif3 bahwa kinerja guru merupakan faktor 

penentu motivasi belajar dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. 

Wujud perilaku yang diharapkan yang dapat dijadikan acuan adalah kegiatan guru 

dalam proses belajar mengajar yaitu bagaimana seorang guru melakukan motivasi 

kepada peserta didik kelas awal baik dari perencanaan sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil 

belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi yang baik didukung oleh 

faktor eksternal dan internal berupa adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan 

kegiatan, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, adanya harapan dan 

cita-cita, adanya penghargaan dan penghormatan atas diri, adanya lingkungan yang 

baik, dan adanya kegiatan yang menarik yang dipastikan mahasiswa tersebut 

didukung oleh kinerja guru dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

 

3Irvin Novita Arifin, Rifda Mardian Arif, dkk, Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi 

Belajar Ipa Berbasis Pendidikan Jarak Jauh Pada Kelas Awal, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Vol 6, No 3 (2022), h. 2195 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zul Andi Kuriniadi, Irina Popoi, dkk4 

menyatakan bahwa kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Maka 

penelitian ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi profesional 

guru terhadap motivasi belajar peserta didik. Semakin baik kompetensi professional 

guru maka semakin baik juga motivasi belajar peserta didik. 

  

 
4Zul Andi Kurniadi, Irina Popoi,dkk, Pengaruh Kompetensi Professional Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Ekonomi Jambura, Vol. 2, No 1 (Januari 2020), h. 10 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional Makassar 

berdasarkan hasil penilaian sebanyak 81 responden, berada pada kategori 

sedang dengan pesentase 76,54% dengan nilai rata-rata 7,66. Hal ini 

mengindentifikasikan bahwa kinerja guru Pendidikan Agam Islam di SMP 

Nasional Makassar berada pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah 

dan tidak tinggi pula sehinga masih perlu ditingkatkan. 

2. Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nasional 

Makassar berdasarkan hasil penilaian sebanyak 81 responden, berada pada 

kategori sedang dengan pesentase 72,83% dengan nilai rata-rata 54,703. Hal 

ini mengindentifikasikan bahwa kompetensi professional guru Pendidikan 

Agam Islam di SMP Nasional Makassar berada pada kategori sedang, yang 

berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula sehinga masih perlu ditingkatkan. 

3. Motivasi belajar peserta didik di SMP Nasional Makassar berdasarkan hasil 

penilaian sebanyak 81 responden, berada pada kategori sedang dengan 

pesentase 59,25% dengan nilai rata-rata 72,592. Hal ini 

mengindentifikasikan bahwa motivasi belajar peserta didik di SMP 

Nasional Makassar berada pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah 

dan tidak tinggi pula sehinga masih perlu ditingkatkan. 

4. Terdapat pengaruh kinerja guru (X1) Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar (Y) peserta didik SMP Nasional Makassar. Diperoleh hasil 

R Square sebesar 0,339 dengan constant sebesar 29,104 dan pada kinerja 
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guru sebesar 0,569 sehingga persamaan regresinya yaitu: Y = a + bX atau 

Y = 26,104 + 0,569X. dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai 

tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan derajar kebebasan (df) = n-2 = 81-2=79. 

Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 6,367 sedangkan nilai ttabel =1,664 

artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 𝛼 0,05. Dengan demikian, maka terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap motivasi belajar 

peserta didik di SMP Nasional Makassar. 

5. Terdapat pengaruh kompetensi professional (X2) guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap motivasi belajar (Y) peserta didik SMP Nasional Makassar. 

Diperoleh hasil R Square sebesar 0,394 dengan constant sebesar 26,925 dan 

pada kompetensi profesional guru sebesar 0,829 sehingga persamaan 

regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,925 + 0,829X. Dari hasil analisis 

didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan 

derajar kebebasan (df) = n-2 = 81-2=79. Kemudian diperoleh hasil analisis 

thitung = 7,165 sedangkan nilai ttabel =1,664 artinya nilai thitung lebih besar 

dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

𝛼 0,05. Dengan demikian, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kinerja guru terhadap motivasi belajar peserta didik. 

6. Terdapat pengaruh Kinerja (X1) dan kompetensi professional guru 

Pendidikan Agama Islam (X2) secara bersama-sama terhadap motivasi 

belajar (Y) peserta didik di SMP Nasional Makassar didapatkan hasil R 

Square sebesar 0,444. Hal ini di lihat dari hasil uji regresi berganda yaitu Y 

= 18,991 + 0,291. 95 + 0,570. 65 dapat disimpulkan bahwa pengaruh kinerja 

dan kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam berkontribusi 

sebesar 44%. secara bersama-sama terhadap motivasi belajar peserta di 
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SMP Nasional Makassar, dan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya memberikan pelatihan kinerja dan kompetensi 

kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

Guru mampu meningkatkan kinerja dan kompetensi dengan mengikuti 

beberapa pelatihan dan pendidikan selain itu tugas dan tanggungjawab sebagai guru 

dijalankan dengan baik. 

3. Bagi Peserta didik 

Mengingat pentingnya motivasi belajar dalam proses pembelajaran, 

hendaknya peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar intrinsiknya seperti 

dorongan dalam belajar, harapan akan cita-cita dan kegiatan yang menarik dalam 

belajar. 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa sebaiknya menggunakan 

metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Adapun dengan 

selesainya tesis ini penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran 



113 
 

 
 

dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang 

serupa. 
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ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Kinerja Dan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP Nasional Makassar 

Nama  : ...................................... No. Absen : .................................. 

Kelas  : ...................................... Nama Sekolah : ................................. 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Pertimbangkan secara baik-baik setiap pernyataan dan berikan jawaban yang 

benar-benar cocok sesuai dengan kondisi Anda. 

2. Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan cara memberikan 

tanda ceklist (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban Anda. 

3. Kriteria pilihan jawaban 

a. 4 = Sangat setuju (A) 

b. 3 = Setuju (B) 

c. 3 = Kurang Setuju (C) 

d. 2 = Tidak Setuju (D) 

e. 1 = Sangat Tidak Setuju (E) 

No PERNYATAAN Alternatif Jawab3an 

A. Kinerja Guru A B C D E 

1 Guru merancang tujuan pembelajaran 

dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ 

silabus dan memperhatikan karakteristik 

peserta didik 

     

2 Guru Menyusun bahan ajar secara runut, 

logis, kontekstual dan mutakhir 

     



3 Guru tidak menyiapkan bahan ajar      

4 Guru mampu mengarahkan siswa 

untuk saling memberikan umpan 

balik (pendapat maupun pertanyaan) 

     

5 Guru melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

     

6 Ketika pembelajaran berlangsung guru 

tidak melakukan intarsi dua arah dengan 

peserta didik 

     

7 Guru menunjukkan keterbukaan dalam 

kegiatan pembelajaran 

     

8 Guru memiliki jiwa yang mendidik       

9 Ketika mengajar guru tidak stimulasi 

mental kepada peserta didik 

     

10 Guru menggunakan metode pembelajaran 

yang beragam 

     

11 Guru membuat siswa merasa terlibat dalam 

proses pembelajaran  

     

12 Ketika mengajar guru sangat 

membosankan dalam memberikan materi 

     

13 Guru mampu mengatasi siswa yang 

kesulitan dalam menerima pembelajaran  

     

14 Guru sering mengabaikan siswa yang 

kesulitan menerima pembelajaran 

     

15 Guru membangkitkan motivasi belajar 

peserta didik 

     

16 Guru memberikan pujian kepada peserta 

didik 

     

17 Ketika menerima pembelajaran guru tidak      



pernah memberikan motivasi kepada 

peserta didik 

18 Guru memberikan peserta didik ruang yang 

cukup dalam mencari materi pembelajaran 

     

19 Guru tidak pernah memberikan izin peserta 

didik untuk mencari materi di luar sekolah 

     

20 Guru memberikan ulangan lisan kepada 

peserta didik 

     

21 Guru memberikan tugas kepada peserta 

didik dalam bentuk data/informasi suatu 

peristiwa 

     

22 Guru tidak pernah memberikan remedial/ 

pengayaan kepada peserta didik 

     

B. Kompetensi Profesional Guru A B C D E 

1 Guru menyampaikan dan menjelaskan 

materi secara detail dan menarik sehingga 

siswa mudah memahaminya 

     

2 Setelah menyampaikan materi guru 

melakukan diskusi dan tanya jawab dengan 

siswa 

     

3 Guru menyampaikan materi dengan 

seadanya membuat siswa sulit memahami 

materi pembelajaran 

     

4 Sebelum dimulai pelajaran, guru selalu 

memperhatikan kebersihan dan kerapian 

kelas dan siswa 

     

5 Guru mengarahkan siswa untuk selalu 

disiplin dalam tingkah laku sehingga 

     



kondisi tetap rapi dan indah 

6 Guru tidak memperhatiakan kebersihan 

dan kerapian siswa saat dimulai 

pembelajaran 

     

7 Guru menggunakan metode diskusi untuk 

menarik semangat siswa untuk 

memecahkan masalah sesuai materi yang 

di ajarkan 

     

8 Guru selalu memberikan evaluasi berupa 

penugasan kepada siswa di akhir 

pembelajaran 

     

9 Guru tidak memberikan evaluasi tugas 

kepada siswa  di akhir pembelajaran. 

     

10 Guru membimbing s1swa dalam 

menyelesaikan tugas melalui teori dan 

praktek 

     

11 Guru menggunakan metode yang 

bervariasi agar siswa lebih memahami 

materi yang diajarkan 

     

12 Dalam menyelesaikan tugas guru tidak 

pernah memberikan bimbingan kepada 

siswa  

     

13 Untuk bahan pembelajaran, guru juga 

meminta kepada siswa untuk mencari 

referensi melalui google 

     

14 Guru menggunakan zoom dalam 

melakukan pengayaan materi ajar 

     



15 Guru tidak memberikan referensi bahan 

pembelajaran melalui google kepada siswa 

     

C. Motivasi Belajar A B C D E 

1 Saya rajin belajar untuk mendapatkan 

peringkat kelas 

     

2 Saya mengulang membaca materi pelajaran 

di rumah 

     

3 Saya tidak pernah membaca dan 

mengulangi pelajaran saat di rumah 

     

4 Saya selalu berusaha belajar dengan 

sungguh-sungguh 

     

5 Jika saya tidak memahami pelajaran, saya 

mencari referensi atau buku 

     

6 Saya tidak belajar lagi ketika saya tidak 

memahami pelajaran 

     

7 Saya belajar agar mendapat nilai yang 

tinggi 

     

8 Saya giat belajar dengan harapan meraih 

kesuksesan 

     

9 Saya malas belajar karena tidak punya 

motivasi untk mendapat nilai yang tinggi  

     

10 Guru memberikan pujian sebagai wujud 

motivasi terhada~ siswa 

     

11 Guru memberikan hadiah bagi siswa yang 

berprestasi di kelas 

     

12 Guru tidak pernah memberikan apresiasi 

terhadap siswa yang berprestasi 

     



13 Saya lebih mudah memahami materi 

melalui poin-poin materi guru 

     

14 Jika guru memberi saran kepada saya, 

maka saran tersebut saya ingat dan saya 

melaksanakannya 

     

15 Saya tidak suka pembelajaran yang 

interaktif guru, karena lambat memahami 

materi pembelajaran 

     

16 Saya bersemangat belajar apabila kondisi 

kelas tertata rapi 

     

17 Kebersihan sekolah mempengaruhi 

semangat belajar siswa 

     

18 Semngat belajar siswa tidak dipengerahi 

oleh lingkungan kelas 

     

 

 

  



DATA RESPONDEN 

NO NAMA KELAS NAMA SEKOLAH 

1 ABD. AINU RIFALDI VIII A SMP NASIONAL 

2 ALMIRAYANTI VIII A SMP NASIONAL 

3 ALWAN ABDILLAH VIII A SMP NASIONAL 

4 AMANDA PUTRI RUSMANA VIII A SMP NASIONAL 

5 AULIA SAFIRA VIII A SMP NASIONAL 

6 JIHAN SETIAWAN VIII A SMP NASIONAL 

7 M. NAWIR SAPUTRA S VIII A SMP NASIONAL 

8 MUH. ABDI SAPUTRA VIII A SMP NASIONAL 

9 MUHAJIRIN VIII A SMP NASIONAL 

10 RIRIN ANDRIANY R VIII A SMP NASIONAL 

11 WAODE ANISHA NINGRUM VIII A SMP NASIONAL 

12 SUCI RAMADHANI VIII A SMP NASIONAL 

13 MUHAMMAD YUSUF VIII A SMP NASIONAL 

14 SALSABILA PERTIWI VIII A SMP NASIONAL 

15 NAYLA NATASYA VIII A SMP NASIONAL 

16 SYAHRATUL JANNAH VIII A SMP NASIONAL 

17 ABDIL MAKMUR VIII B SMP NASIONAL 

18 ADITYA PUTRA DEWA VIII B SMP NASIONAL 

19 AULIA PUTRI GANING VIII B SMP NASIONAL 

20 HASRIANI VIII B SMP NASIONAL 

21 ILHAM VIII B SMP NASIONAL 

22 SAIFU VIII B SMP NASIONAL 

23 NURSATRIANI VIII B SMP NASIONAL 

24 MUH. FAHMI VIII B SMP NASIONAL 

25 MUH. NUR FAUZAN VIII B SMP NASIONAL 

26 ANDI HAIDIR VIII B SMP NASIONAL 



27 SITI ANYA VIII B SMP NASIONAL 

28 DAFFA ARHABURIZQY VIII B SMP NASIONAL 

29 WINDAYANI VIII B SMP NASIONAL 

30 SAKINA HERYANA VIII B SMP NASIONAL 

31 NURSATRIANI VIII B SMP NASIONAL 

32 MUH ANIS NUGROHO VIII B SMP NASIONAL 

33 SANTIAWATI RUSDI VIII B SMP NASIONAL 

34 A. MUH ALDI VIII C SMP NASIONAL 

35 M FAHRUL VIII C SMP NASIONAL 

36 PUTRI ANI VIII C SMP NASIONAL 

37 ST. HAJRAH VIII C SMP NASIONAL 

38 MAREGI VIII C SMP NASIONAL 

39 FAREL ARDIANSYAH VIII C SMP NASIONAL 

40 HENDRA GUNAWAN VIII C SMP NASIONAL 

41 MUH. ALFIANSYAH VIII C SMP NASIONAL 

42 SYIFA NABILA VIII C SMP NASIONAL 

43 NUR. MARDINA VIII C SMP NASIONAL 

44 JIHAN KEYSA VIII C SMP NASIONAL 

45 GADING PUTRA VIII C SMP NASIONAL 

46 HARTATI ARSYAD VIII C SMP NASIONAL 

47 IMMANUEL IBRAHIM VIII C SMP NASIONAL 

48 ISNAENI SAFITRI VIII C SMP NASIONAL 

49 MUH. ALL FAJRIN VIII C SMP NASIONAL 

50 ANDI HERTINI VIII D SMP NASIONAL 

51 DHIKI ERLANGGA EKA VIII D SMP NASIONAL 

52 DWI ARTIKA MAHARANI VIII D SMP NASIONAL 

53 IRFANSYAH M VIII D SMP NASIONAL 

54 M. ALIF RAHMAN VIII D SMP NASIONAL 



55 MELISA VIII D SMP NASIONAL 

56 MUH ASRI VIII D SMP NASIONAL 

57 MUTMAINNAH VIII D SMP NASIONAL 

58 M ALIF RAHMAN VIII D SMP NASIONAL 

59 PAREL VIII D SMP NASIONAL 

60 REZKY MEYLANI VIII D SMP NASIONAL 

61 NUR KHOFIFAH VIII D SMP NASIONAL 

62 INTAN NABILA VIII D SMP NASIONAL 

63 MUH ADRIAN VIII D SMP NASIONAL 

64 NUR FADILAH SAPUTRA VIII D SMP NASIONAL 

65 RANI SRIFANI VIII D SMP NASIONAL 

66 MUH. FAUZAN VIII E SMP NASIONAL 

67 MUH BAYU VIII E SMP NASIONAL 

68 MUH IMRAN VIII E SMP NASIONAL 

69 INTAN NAZILA VIII E SMP NASIONAL 

70 NABILA ALAM VIII E SMP NASIONAL 

71 ALISA AULIA ADISTI VIII E SMP NASIONAL 

72 MELATI APRELIA VIII E SMP NASIONAL 

73 MEY AISYAHADELIA VIII E SMP NASIONAL 

74 MUH. WAHID RAMADHAN VIII E SMP NASIONAL 

75 NUR KHOFIFAH VIII E SMP NASIONAL 

76 M RICKY AIDIL VIII E SMP NASIONAL 

77 SASKYA JUWITA VIII E SMP NASIONAL 

78 RAHMAT AL ZAIDI VIII E SMP NASIONAL 

79 ABDUL SABQI VIII E SMP NASIONAL 

80 ALMIRA NAILA VIII E SMP NASIONAL 

81 SAFWAN GASI AFLA VIII E SMP NASIONAL 

 

  



UJI DESKRIPTIF 

 

 

A. UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,51246127 

Most Extreme Differences Absolute ,058 

Positive ,045 

Negative -,058 

Test Statistic ,058 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

KINERJA GURU 81 41,00 53,00 94,00 76,1852 ,84146 7,57316 57,353 

KOMPETENSI 

PROFESIONAL 
81 26,00 39,00 65,00 54,8519 ,62165 5,59489 31,303 

MOTIVASI 

BELAJAR 
81 36,00 49,00 85,00 72,4198 ,82156 7,39402 54,672 

Valid N (listwise) 81        



2. Uji Linearitas  

a. Uji Linearitas Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1483,218 1 1483,218 40,538 ,200b 

Residual 2890,510 79 36,589   

Total 4373,728 80    

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

b. Predictors: (Constant), KINERJA GURU 

b. Uji Linearitas Kompetensi Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1722,724 1 1722,724 51,337 ,300b 

Residual 2651,005 79 33,557   

Total 4373,728 80    

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Uji Multikolinearitas 

 

B. UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA (UJI PARSIAL / UJI T) 

 

1. Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29,104 6,836  4,257 ,000 

KINERJA GURU ,569 ,089 ,582 6,367 ,000 

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,582a ,339 ,331 6,04886 1,935 

a. Predictors: (Constant), KINERJA GURU 

b. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,991 6,837  2,778 ,007   

KINERJA 

GURU 
,291 ,110 ,298 2,657 ,010 ,566 1,768 

KOMPETENSI 

PROFESIONAL 
,570 ,148 ,431 3,840 ,000 ,566 1,768 

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 



2. Kompetensi Profesional terhadap Motivasi Belajar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,925 6,382  4,219 ,000 

KOMPETENSI 

PROFESIONAL 
,829 ,116 ,628 7,165 ,000 

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,628a ,394 ,386 5,79284 2,136 

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL 

b. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

 

C. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA (UJI SIMULTAN/ UJI F) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,991 6,837  2,778 ,007   

KINERJA GURU ,291 ,110 ,298 2,657 ,010 ,566 1,768 

KOMPETENSI 

PROFESIONAL 
,570 ,148 ,431 3,840 ,010 ,566 1,768 

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

 

 

 



 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1942,750 2 971,375 31,167 ,000b 

Residual 2430,978 78 31,166   

Total 4373,728 80    

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 

b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL, KINERJA GURU 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,666a ,444 ,430 5,58269 2,152 

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL, KINERJA GURU 

b. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR 
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