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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Translitersi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat di bawah ini: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b Be ب
 ta t Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d De د
 z|al z zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r R ر
 zai z Zet ز
 sin s Es س
 syin sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g Ge غ
 fa f Ef ف
 qaf q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em م
 nun n En ن
 wau w We و
 ha h Ha ھ
 hamzah ’ Apostrof ء
 ya y Ye ي

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 



 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

Contoh : 

يْفَ   kaifa : ك 

ھ وْلَ َ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َ َاَ/َ...َ َى
fatḥah dan 

alif  atau ya 
a> 

a dan garis  

di atas 

 ىَ 
kasrah dan 

ya 
i> 

i dan garis   

di atas 

 وَ 
ḍammah  

dan wau 
u> 

u dan garis  

di atas 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق يْلَ 

وْتَ   yamūtu : ي م 

 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah 

[t].Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 



 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

الأ طف ال ةَ  وْض   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ل ة َ الف اض  يْن ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah : الم 

ة َ كْم   al-ḥikmah : الح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  َّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

يْن ا  najjainā : ن جَّ

قَ   al-ḥaqq : الح 

جَ   al-ḥajj : الح 

مَ   nu‘‘ima : ن عِّ

وَ  د   aduwwun‘ : ع 

Jika huruf َ  ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufى

kasrah(  َّ ی   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

 

Contoh: 

ل ىَ   Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ب ىَ  ر   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  ال

(aliflamma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الش 

ل ة َ  al-zalzalah : الزلْز 

ف ة َ  al-falsafah : الف لْس 

 al-bilādu : الب لا دَ 

7. Hamzah 

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

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

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



 

 

Contoh: 

وْنَ   ta’murūna : ت أم ر 

 ’al-nau : الن وْءَ 

يْءَ   syai’un : ش 

رْتَ   umirtu : أ م 

 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

caratransliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, 

khusus dan umum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

FīẒilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah ( هللا  ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َا يْن  الله د   dīnullāh الله َب اا billāh 

Adapun ta>’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َا حْم  الله ھ مَْف يَْر  hum fī raḥmatillāh 

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 



 

 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama  akhir  dalam  daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>   

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m  

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = Contoh: Q.S. al-Baqarah/2: 4 

AG      = Anre Gurutta 

IPTEK      = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

MGMP      = Musyawarah Guru Mata Pelajaran  

MAN      = Madrasah Aliyah Negeri 

MA = Madrasah Aliyah  

MI      = Madrasah Ibtidaiyah 

MTs      = Madrasah Tsanawiyah 

PAI      = Pendidikan Agama Islam 

PNS      = Pegawai Negeri Sipil 

PPS                      =  Program Pasca Sarjana 

RPP =  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥāmid Abū) 



 

 

RI      = Republik Indonesia Dasar  

STAI                   = Sekolah Tinggi Agama Islam 

SDM  = Sumber Daya Manusia  

SISDIKNAS     = Sistem Pendidikan Nasional 

SNP      = Standar Nasional Pendidikan 

SKI      = Sejarah Kebudayaan Islam 

UUD  = Undang-Undang Dasar 

UU = Undang-Undang  

UIN                     = Universitas Islam Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 
 

Nama  : Falihal Hairi 
Nim  : 80200215021 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Judul :Kompetensi Guru Pendidikan Islam dalam Pengelolaan 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang   
Kabupaten Wajo. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kompetensi pedagogik, maka 

dapat dirumuskan 3 sub masalah yaitu: 1) Bagaimana kompetensi guru pendidikan 
Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo?, 2) 
Bagaimana upaya guru dalam pengelolaan pembelajaran pada Madrasah Aliyah 
As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo?, 3) Apa faktor pendukung dan 
penghambat kompetensi guru pendidikan Islam terhadap pengelolaan 
pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
metodologi yaitu fenomenologi dan sosiologi, dan pendekatan keilmuan yaitu 
teologis normatif dan pedagogis, dan sumber data penelitian ini adalah data 
dokumentasi dan data lapangan yaitu Kepala Madrasah, Guru Pendidikan Islam. 
Metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, 
instrument penelitian yaitu panduan observasi, pedoman wawancara dan data 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kompetensi pedagogik guru 
pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten 
Wajo belum maksimal, yang berkaitan dengan tugas fungsinya sebagai 
pembelajar, guru hendaknya menguasai teori belajar dan prinsip kegiatan 
pembelajaran, dan mampu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan 
teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang 
diampuh. 2) Guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah 
Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo, masih diperlukan efektivitas 
yang lebih optimal agar keberhasilan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan 
operasional guru mata pelajaran pendidikan Islam, terlihat dari upaya guru untuk 
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terutama yang berkenaan 
dengan perangkat pembelajaran, diperlukan model pembelajaran sesuai dengan 
tuntutan isi dan hasil yang diharapkan. 3) Faktor penghambat guru pendidikan 
Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 
Sengkang terdapat beberapa faktor ada yang bersifat internal dari dalam 
lingkungan Madrasah sendiri ada pula bersifat eksternal keadaan yang berasal dari 
luar Madrasah. Dari segi faktor pendukung perlu dioptimalkan dari sarana dan 
prasarana Madrasah, persiapan mengajar guru, perangkat pembelajaran dan fungsi 
yang mendukung kegiatan pembelajaran.   

Implikasi penelitian ini diharapkan guru dapat melaksanakan dan 
merealisasikan kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dan menjalankan tugas 
dan fungsi guru mata pelajaran pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah 
Puteri Sengkang perlu mendapat dukungan dari semua komponen madrasah, 
seperti kepala sekolah, wali kelas, peserta didik itu sendiri, orang tua, dan 
sejumlah perangkat pendidikan yang lain, sehingga semua komponen berjalan 
sehingga pelaksanaan pengelolaan pembelajaran berjalan secara efektif. Guru 
pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Puteri As’adiyah agar mengoptimalkan 
memahami perkembangan dan  pertumbuhan peserta didik, sehingga pelajaran 
pendidikan Islam dapat lebih optimal dan berhasil menanamkan nilai-nilai ajaran 
Islam  kepada peserta didik. 
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The study was aimed at examining the pedagogical competence in learning 

management at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo Regency, which 
was formulated into three sub-problems such as: 1) what are the Islamic Education 
teachers’ competence at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo Regency?, 
2) What are the teachers’ efforts in learning management at Madrasah Aliyah As’adiyah 
Puteri Sengkang of Wajo Regency?, 3) What are the supporting and inhibiting factors of 
the Islamic Education teachers' competence in learning management at Madrasah Aliyah 
As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo Regency? 

The study was qualitative research using a methodological approach such as 
phenomenology and sociology, and the scientific approach, namely normative theology 
and pedagogy. The data sources of the study were documentation and field data, such as 
the Madrasah principal and Islamic Education teachers. In addition, observation, 
interview, and documentation were utilized as data collection methods; while observation 
and interview guidelines, as well as documentation data were applied as research 
instruments. The data were processed and analysed through the three stages of data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The results of the study revealed that 1) the Islamic Education teachers’ 
pedagogical competences at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo 
Regency were not maximal related to their task of functioning as teachers who should 
master the learning theories and principles of learning activities, and be able to apply 
various approaches, strategies, methods, and learning techniques that creatively educate 
in their subject matters; 2) the Islamic education teachers in the management of learning 
at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo Regency still needed an optimal 
effort to achieve the learning success and the operations of Islamic Education teachers 
that can be seen from the teacher's efforts to carry out planning, implementation, and 
evaluation particularly with regard to the learning devices and learning models which 
were required in accordance with the demands of the content and expected outcomes; 3) 
factors supporting the Islamic Education teachers in managing learning at Madrasah 
Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo Regency were the availability of learning 
devices, Madrasah infrastructure, and functions supporting the learning activities. The 
inhibiting factors were the limited hours of study, teachers’ discipline, and learning 
facilities for Madrasah. 

The implications of the study were expected that teachers could implement and 
realize the competencies possessed by every teacher and carry out the duties. The 
functions of Islamic Education teachers at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 
of Wajo Regency required supports from all the Madrasah components such as the 
principal, homeroom teachers, students, parents, and a number of other educational 
devices, so that all components effectively run to implement the learning management. 
The Islamic Education teachers at Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang of Wajo 
Regency should optimize their understanding of the students’ development and growth, 
so that the Islamic Education subject could be more optimal and successfully instill the 
Islamic teaching’s values to the students. 

 
 
 



 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam diperhadapkan pada berbagai problema, baik lokal 

maupun tantangan global. Perubahan, tantangan dan permasalahan tersebut 

mencakup berbagai aspek, baik ketenagakerjaan, ekonomi dengan pasar bebas, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya termasuk 

masyarakat informasi. Indonesia tidak lepas dari permasalahan tersebut, 

diantaranya fenomena masih rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa 

pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas.
1
 

Guru sebaiknya memiliki lima kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadiaan, sosial, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, selain 

terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan 

dapat bersosialisasi dengan baik.
2
 Guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki sejumlah kompetensi yang dapat menunjang tugasnya.  

Komponen pendidikan di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, 

yang cukup besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran adalah pendidik atau guru. Jumlah guru di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang saat ini sebanyak 51 Orang dengan berbagai status, 

guru tetap yayasan, pegawai negeri sipil, dan guru tidak tetap.  

                                                 

 
1
H. E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2009), h. 3-4. 

2
Imam Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru (Jakarta: Prestasi Putrakarya, 

2012), h. 17.  



 

 

Kompetensi akademik guru di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang, sangat bervariasi, bahwa dari 51 guru tersebut, berdasarkan latar 

belakang atau pendidikan terakhir kesemuanya adalah sarjana. Strata Satu (S1) 

sebanyak 37 orang, Strata Dua (S2), 13 orang, dan Strata Tiga (S3) 1 Orang. 

Sebagian besar guru tersebut mengajar tidak sesuai dengan ijazah/jurusannya. 

Pengembangan kompetensi pedagogik guru mencakup empat kompetensi 

inti guru, yaitu: 

1. Menguasai karakteristik peserta didik pada aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran bidang 

pengembangan yang diampuh. 

4. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.
3
 

Kompetensi pedagogik guru, yakni pengetahuan guru atas karakteristik 

peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya mengidentifikasi potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik, termasuk kemampuan awal, dan kesulitan yang 

dihadapi peserta didik dalam belajar. Pemahaman ini perlu diketahui dan 

dikembangkan oleh guru mata pelajaran pendidikan Islam, agar dalam melakukan 

pembinaan lebih terarah sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai nilai-nilai ajaran Islam.
4
 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia 

baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan 

                                                 

3
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-undangan RI. Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Cet. II; Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 299. 

 
4
H. E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru., h. 5 



 

 

yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, 

manusia dan Alam semesta. Pendidikan Islam mengajarkan setiap manusia 

umumnya dan umat Islam khususnya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan 

yang sesungguhnya yaitu untuk selalu taat dan mengabdi kepada Allah swt. 

Tujuan  ini merupakan dasar yang paling utama sebagai bentuk pengabdian 

seorang hamba kepada Tuhannya.
5
 Banyak dalil al-Qur’a>n yang mengisyaratkan 

peran para nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental dalam 

pengkajian ilmu Ilahiyah dan pengaplikasiannya. Keutamaan profesi guru sangat 

besar sehingga Allah swt., menjadikan sebagai tugas yang diemban oleh 

Rasulullah saw., sebagaimana diisyaratkan dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 164. 

 ََََ  ََ َ َ َََ  َ  َ َ  َ

  َ  َ  َ َََ ََ َََََ 

Terjemahnya : 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman 

ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan 

mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, 

membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al Kitab dan 

al Hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka 

adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
6
 

Ketika Allah mengutus di antara mereka, yakni untuk mereka seorang 

rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni jenis manusia, yang mereka kenal 

kejujuran dan amanahnya, kecerdasan kemuliaan sebelum kenabian yang 

berfungsi terus-menerus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, berfungsi, 

                                                 

 
5
Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta; Rineka 

Cipta, 2009),  h.  6. 

 
6
Kementerian Agama RI., al-Qur’a>n dan Terjemahnya (Bekasi: PT. Ikrar Mandiri 

Abadi, 2016), h. 104. 



 

 

baik dalam bentuk wahyu yang Engkau turunkan maupun alam raya yang Engkau 

ciptakan, dan terus menyucikan jiwa mereka dari segala macam kekotoran, 

kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa melalui bimbingan dan tuntunan, lagi 

terus mengajarkan kepada mereka kandungan al-kita>b, yakni al-Qur’a>n atau 

tulis baca, dan al-Hikmah, yakni as-Sunnah atau kebijakan dan kemahiran 

melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta menampik mudharat. Kata 

terus, pada terjemahan tersebut, dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan 

datang yang digunakannya. Dan sesungguhnya keadaan mereka sebelum itu 

adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sedemikian nyata sehingga jelas 

bagi setiap orang yang menggunakan walau secercah akal atau nuraninya.
7
 

Ayat tersebut menggambarkan fungsi guru, antara lain, berfungsi sebagai 

penyuci; artinya seorang guru berfungsi sebagai pembersih diri, pemelihara diri, 

pengembang, dan pemelihara fitrah manusia serta juga berfungsi sebagai 

pengajar; artinya seorang guru bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan dan 

berbagai keyakinan kepada manusia agar menerapkan seluruh pengetahuannya 

dalam kehidupan sehari-hari.
8
 

Keberhasilan seorang guru untuk mengemban tugasnya, baik sebagai 

murabbi>  maupun sebagai agen perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi 

oleh kualifikasi dan kompetensi yang guru miliki. Seorang guru yang tidak 

mempunyai kualifikasi dan kompetensi dapat menjadi guru yang berhasil. Karena 

itu, untuk menjadi seorang guru dibutuhkan beberapa persyaratan dasar yang 

sebaiknya dimiliki oleh setiap guru.
9
 Pada dasarnya pilihan seseorang untuk 

menjadi seorang guru adalah “panggilan jiwa” atau kemauan besar untuk 
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M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Jakarta; Lentera Hati, 2002), h. 323. 
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Abdurrahman al-Nahd}awi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat (Cet. 

IV; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 170. 

9
Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam  (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 141. 



 

 

memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, 

membimbing, dan melatih yang diwujudkan melalui proses pembelajaran dan 

pemberian bimbingan serta pengarahan peserta didiknya agar mencapai 

kedewasaan masing-masing.
10

 Pada kenyataanya, menjadi seorang guru tidak 

cukup sekedar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan 

seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus dalam bentuk menguasai 

kompetensi guru, sesuai dengan kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan jalur 

sekolah tempatnya bekerja.  

Kompetensi atau kemampuan terdiri atas pengalaman dan pemahaman 

tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, juga mengajarkan perilaku dan 

sikap.
11

 Kompetensi juga merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu 

kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung 

jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat 

sejumlah kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.
12

  

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, hal 

ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan 

sebagai alat pendidikan dan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan fungsi 

guru untuk memperhatikan perilaku peserta didik dalam belajar.
13
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Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 55. 

11
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru (Cet. I; Jogjakarta: Al-Ruz| Media, 2013), h. 97. 

12
Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. VIII; Yogyakarta: 

Graha Guru, 2012), h. 29. 

13
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru, h. 98.  



 

 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 

menyebutkan: 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk 

sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah 

pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
14

 

Uraian tersebut, tampak bahwa kompetensi guru mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; 

kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan untuk memenuhi 

spesifikasi tertentu pada pelaksanaan tugas-tugas pendidikan.  

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; 

melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan 

peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, 

seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu 

sebagai bagian dari prefesional guru.
15

 Sebagai pengajar, guru dituntut 

mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga 

pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru sebaiknya memiliki kemampuan 

profesional dalam bidang pembelajaran.
16

  

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu diantara beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru pada jenjang pendidikan apapun. 

Secara umum, keempat kompetensi guru yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
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Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1). 

15
Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional  

(Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 3. 

16
Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional, h. 4. 



 

 

Guru dan Dosen tersebut secara teoretis dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, 

akan tetapi secara praktis sesungguhnya keempat jenis kompetensi tersebut tidak 

mungkin dapat dipisah-pisahkan. Di antara empat jenis kompetensi itu saling 

menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar sebaiknya 

memiliki pribadi yang baik.
17

 Profesional merupakan pendorong semangat guru 

melakukan suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengembangan pribadi dan profesional mencakup pengembangan intuisi 

keagamaan, kebangsaan yang berkepribadiaan, sikap dan kemampuan 

mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesional 

pendidikan.  

Peningkatan kualitas lulusan sudah menjadi target utama setiap satuan 

kependidikan disamping untuk mengikuti standar kelulusan yang kian tahun 

semakin naik, juga menjadi bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan itu sendiri sehingga hal ini seharusnya dijadikan  hal yang 

sangat penting bagi setiap guru sebagai pengelola kelas dan penentu kebijakan 

dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu, untuk memikirkan bagaimana 

cara memenej kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien yang akhirnya akan memiliki hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional secara umum maupun tujuan pengajaran pada masing-masing 

mata pelajaran secara khusus. 

 Pelaksanaan pengelolaan kelas maka seorang pendidik profesional tidak 

hanya harus menguasai materi, tetapi hendaknya menguasai pula berbagai teknik 

atau metode penyampaian materi, serta penggunaan media pembelajaran.
18
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Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Beretika, h. 33.  
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Muhtar Bukhari, Pendidikan dan Pembangunan (Cet.I; Jakarta: UNJ  Jakarta Press, 

2005), h.24. 



 

 

Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari pengelolaan kelas. 

Sebab pengelolaan kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam uapayanya 

menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik 

untuk belajar dengan baik. Dalam kelas segala aspek pembelajaran bertemu dan 

berproses; guru dengan segala kemampuannya; murid dengan segala latar 

belakang dan potensinya; kurikulum dengan segala komponennya; metode dengan 

segala pendekatannya; media dengan segala perangkatnya; materi dengan segala 

sumber belajarnya bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Sementara itu,  hasil 

pembelajaran ditentukan pula segala sesuatu yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, 

selayaknyalah kelas  ditata secara baik, profesional, dan berkelanjutan. Untuk 

sampai pada tujuan yang dimaksud terlebih dahulu diperlukan pemahaman akan 

hal-hal umum/prinsip-prinsip manajemen kelas sebelum sampai kepada 

pemahaman yang lebih khusus.
19

 

Penelitian ini mencoba menelusuri kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional guru pendidikan Islam terhadap pengelolaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo, bahwa apakah 

segenap kompetensi guru telah diimplementasikan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran? Hal inilah yang menjadi titik 

fokus pada penelitian ini. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap hal yang dibahas, sekaligus 

dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh dan bermakna terkait 

                                                 

19
H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 15.  



 

 

dengan Kompetensi Guru Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo, fokus penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Matriks Fokus Penelitian 

Berdasarkan matriks fokus tersebut, menunjukkan bahwa kompetensi guru 

pendidikan Islam berfokus pada kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional pada guru pendidikan Islam, pengelolaan perangkat pembelajaran dan 

pengelolaan kelas di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten 

Wajo.  

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Deskripsi fokus dalam penelitian ini tentang kompetensi guru pendidikan 

Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo sebagai berikut: 

a. Kompetensi 

 Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan pada kebiasaan berpikir dan bertindak.
20
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H. E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik dan 

Implementasi (Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 37. 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. 

  

  

2. 

 

  

  

Kompetensi guru PAI 

 

 

Pengelolaan pembelajaran 

 

 

a. Kompetensi pedagogik 

b. Kompetensi profesional  

 

a.  Pengelolaan perangkat pembelajaran 

b.  Pengelolaan kelas 

 



 

 

b. Guru 

Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga 

peserta didik dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau 

swasta. Dengan demikian, guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai 

pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, tetapi juga sebagai agen sosial yang 

diminta masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang 

akan dan sedang berada di bangku sekolah.
21

  

c. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.
22

 

d. Pengelolaan Pembelajaran 

 Istilah ”Pengelolaan Pembelajaran”, adalah suatu rangkaian istilah dalam 

sistem pembelajaran di sekolah (formal), yakni proses kegiatan penyelenggaraan 

interaksi peserta didik dengan guru, dan sumber belajar pada situasi lingkungan 

belajar.
23

 Guru pada proses pembelajaran merupakan instrumen utama untuk 

membangkitkan aktivitas peserta didik, dengan tugas: merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, 

memberikan umpan balik. Merencanakan artinya membuat antisipasi dan 

perkiraan yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Melaksanakan 

pembelajaran, melakukan aksi nyata atas apa yang telah direncanakan. 
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Mengevaluasi artinya mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan dan 

keefektifan proses pembelajaran. Memberikan umpan balik yakni membantu 

peserta didik untuk memelihara minat dan antusias dalam melaksanakan tugas 

belajar, yang ditandai adanya keberhasilan atau kegagalan.
24

 

 Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dideskripsikan bahwa pembahasan pada tesis ini adalah penelitian dilakukan 

untuk mengetahui kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan 

pembelajaran dan menciptakan situasi kelas yang kondusif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal guna meningkatkan mutu pendidikan dan mutu 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang. 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok 

masalahnya adalah “Bagaimana kompetensi guru pendidikan Islam dalam 

pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

Kabupaten Wajo”? Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dirumuskan 

beberapa sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten 

Wajo ? 

2. Bagaimana guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kompetensi guru pendidikan  Islam 

dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo? 
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D. Kajian Pustaka 

Subtansi pada penelitian ini menfokuskan pada Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pengelolaan Pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. Berdasarkan penelusuran terhadap 

literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian pada penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ismail dengan judul 

“Kompetensi Guru Bidang Studi agama Islam di MAN Batudaa Kabupaten 

Gorontalo.” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) kompetensi guru 

bidang studi agama Islam di MAN Batudaa adalah kemampuan melaksanakan 

program pembelajaran yang menjadi kriteria keberhasilan pendidikan, adapun 

progam pembelajaran dijabarkan melalui beberapa kompetensi yakni: (a) 

kompetensi pedagogik (b) kompetensi kepribadian (c) kompetensi profesional dan 

(d) kompetensi sosial yakni kompetensi guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 2) upaya peningkatan kompetensi 

guru bidang studi agama Islam di MAN Batudaa dilakukan dengan: a) aktivitas 

MGMP yang diselenggarakan terorganisir menurut rumpun mata pelajaran, 

sasarannya adalah mempertemukan seluruh guru guna mendiskusikan strategi, 

metode dan model-model pembelajaran yang mengacu pada proses pembelajaran 

yang telah diselenggarakan, b) mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan 

guru bidang studi sekaligus memanfaatkan mereka dalam membimbing guru-guru 

lainnya sehingga aplikasi pengetahuan hasil pelatihan dapat diimplementasikan 



 

 

oleh seluruh guru, khususnya guru-guru agama Islam.
25

 Sedangkan pada 

penelitian ini mengangkat judul mengenai kompetensi guru pendidikan Islam 

dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

Kabupaten Wajo membahas kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

pendidikan Islam yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, urgensi kompetensi guru 

mencakup kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi: 

kompetensi kognitif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual, 

kompetensi afektif yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, menghargai 

pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan 

profesinya, dan kompetensi psikomotorik yaitu kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan atau berperilaku, dan standar pengelolaan pendidikan mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Serta bagaimana seorang guru 

pendidikan Islam mengelola pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dengan judul “Implementasi 

Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam pada SMP 

Negeri di Kecamatan Mare’ Kabupaten Bone.” Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa guru PAI pada SMP Negeri di Kecematan Mare’ Kabupaten Bone, jika 

dianalisis kompetensinya mulai dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesional, dapat dikemukakan bahwa sebagian guru PAI yang ada telah 

memiliki kompetensi yang cukup, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih 

optimal. Sementara masih ada juga di antara mereka yang kompetensinya sangat 

rendah. Bentuk implementasi kompetensi pedagogik adalah guru PAI 

menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan 
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tujuan pembelajaran, dan guru PAI memberikan buku pegangan kepada peserta 

didik yang berisi tentang kegiatan sehari-hari yang mendukung peningkatan iman 

dan akhlak peserta didik. Bentuk implementasi kompetensi kepribadian adalah 

guru PAI senantiasa berpakaian yang rapi dan bertutur kata yang baik kepada 

sesama guru, peserta didik, serta kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya 

dan perhatian guru PAI terhadap lingkungan kelas diwujudkan dalam bentuk 

kebersihan kelas. Bentuk implementasi kompetensi sosial guru PAI adalah 

mampu berkomunikasi dengan peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas, 

dan guru PAI terlibat aktif pada kegiatan masyarakat secara umum maupun pada 

kegiatan keagamaan. Bentuk implementasi kompetensi profesional guru PAI pada 

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah membantu peserta didik yang 

memiliki masalah atau kesulitan dalam belajar.
26

 Sedangkan dalam penelitianini,  

penulis mengangkat judul mengenai kompetensi guru pendidikan Islam dalam 

pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

membahas pentingnya kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan standar 

yang ada, akan menjadi daya dukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah 

satu kompetensi guru yang paling besar pengaruhnya terhadap upaya pencapaian 

tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah kemampuan guru menggunakan dan 

menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat menumbuhkan 

minat belajar peserta didik. Kompetensi dalam arti kemampuan melaksanakan 

tugas dan menjalankan fungsinya tidak lepas dari kompetensi akademik yang 

harus dimiliki guru, tentunya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hasriati Kasani Isnaeni dengan judul 

“Kompetensi Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Watampone.” Hasil penelitian yaitu Guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Watampone memiliki kompetensi profesional 

yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada variasi metode mengajar yang 

digunakan, menguasai materi yang diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada 

hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, 

juga mengetahui kondisi psikologis peserta didik dan psikologis pendidikan 

sehingga dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan peserta didik dan 

memberikan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. 

Pengaruh kompetensi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 

Watampone yaitu memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran.
27

 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul mengenai kompetensi 

guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang, penulis membahas kompetensi guru secara umum 

tidak mengkhusus pada satu kompetensi saja dan dikaitkan dengan pengelolaan 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muammar dengan judul “Profesionalisme 

Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

Darussalam Anrong Appaka Kabupaten Pangkep.” Hasil penelitian yang 

diperoleh adalah profesionalisme guru dalam melaksanakan perencanaan 

pembelajaran pada mata pelajaran aqidah akhlak adalah guru selalu merencanakan 

pelaksanaan pembelajaran dengan merujuk pada silabus yang telah ada dan 

menyesuaikan materi dengan kondisi peserta didik, kemudian menguasai bahan 
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ajar, mempunyai metode yang variatif, membimbing serta mengarahkan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak di Madrasah S{anawiyah Darussalam 

Anrong Appaka, guru melaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan aplikasinya dalam proses pembelajaran sudah baik, namun 

dalam menutup kegiatan pembelajaran guru belum menyisihkan waktu yang 

cukup untuk meninjau kembali materi yang telah diberikan dan memberikan 

kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan kepada peserta didik. Guru 

menyesuaikan metode dengan bahan pelajaran, dan memberikan pembiasaan 

kepada peseta didik baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pada tahap evaluasi 

guru tidak hanya melihat dari segi kecerdasan akan tetapi guru juga melihat dari 

segi sikap dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’a>n dan al-Hadis| 

serta melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya dengan memberi keteladanan 

bagi peserta didik.
28

 Sedangkan dalam penelitian penulis mengangkat judul 

mengenai kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang membahas kompetensi guru 

pendidikan Islam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran untuk 

mengidentifikasi kompetensi guru dan implementasinya pada Madrasah Aliyah 

Puteri As’adiyah Sengkang, kompetensi yang dituntut pada seorang guru yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial, khususnya guru mata pelajaran pendidikan Islam dan 

kemampuan dalam mengelola pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa kompetensi guru pendidikan 

agama Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang Kabupaten Wajo belum pernah dibahas oleh penulis sebelumnya. 
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Kalaupun pokok masalah tersebut telah dibahas oleh penulis sebelumnya, 

paradigma dan pendekatan yang digunakan terhadap masalah tersebut akan 

berbeda dengan penulis sebelumnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengkaji kompetensi pedagogik guru pendidikan Islam di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

b. Untuk mengkaji upaya guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran 

di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

c. Untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat kompetensi guru 

pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

2.  Kegunaan Penelitian 

 Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh suatu kegunaan 

baik yang bersifat ilmiah maupun kegunaan yang bersifat praktis. 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Pengembangan di bidang ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan 

dengan kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran 

di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

2) Sebagai bahan bacaan bagi praktisi pendidikan dan masyarakat pada 

umumnya. 

3) Sebagai bahan referensi tertulis bagi para calon peneliti berikutnya yang 

berkeinginan meneliti masalah yang ada relevansinya dengan tulisan ini. 

b.  Kegunaan Praktis 



 

 

1) Sebagai sumbangan positif bagi semua kalangan baik pemerintah daerah, 

pemerhati pendidikan Islam dan praktisi pendidikan. 

2) Menjadi bahan motivasi kepada para pakar pendidikan untuk lebih 

menggali, mengkaji, dan mengimplementasi kompetensi guru pendidikan 

Islam dalam pengelolaan pembelajaran. 

3) Menambah khasanah kepustakaan mengenai kompetensi guru pendidikan 

Islam dalam pengelolaan pembelajaran, dan dapat menjadi sumbangsih 

kepada para pendidik untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       BAB II 

  TINJAUAN TEORETIS 

B. Kompetensi Guru PAI 

1. Pengertian Kompetensi Guru PAI 

Kompetensi berasal dari kata competency, yang berarti kemampuan atau 

kecakapan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan 

(kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.
29

 Istilah 

kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna yang diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.
30

 

Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan.
31

 Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak.
32

 

Kata guru berasal dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang 

mengajar. Dalam bahasa Inggris kata teacher berarti pengajar.
33

 Kemudian 

pendidik dalam Islam adalah guru. Secara konvensional guru paling tidak harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar, yaitu menguasai materi, antusiasme dan penuh 
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kasih saying dalam mengajar dan mendidik.
34

 Dalam bahasa Arab Kata mu’allim 

memiliki arti mengetahui dan menangkap hakikat sesuai yang mengandung makna 

bahwa guru dituntut harus mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang 

diajarkannya serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, serta memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. 

Selain itu, ada pula sebagian ulama yang menggunakan istilah al-mudarris untuk 

arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran. Selain itu, terdapat 

pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang 

pengetahuan agama Islam.
35

 Jadi, guru yang dimaksud disini ialah pendidik yang 

memberikan pelajaran kepada murid, biasanya guru adalah pendidik yang 

memegang mata pelajaran disekolah.  

Menurut Zuhairini dkk, guru agama Islam merupakan pendidik yang 

mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian Islam anak didik, 

serta bertanggung jawab terhadap Allah Swt. Beberapa tugas guru agama Islam 

sebagai berikut : 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam 

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.36 

Tugas guru yang paling utama adalah meningkatkan mutu proses dan hasil 

kerja yang ia lakukan dengan selalu memperbaiki dan memperbaharui model, 
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strategi serta metode yang ia gunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

mengikuti arah perkembangan zaman.37  

Pengertian kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu 

guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan 

seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung 

jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan 

profesi keguruannya. Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif.
38

  

Kemampuan guru khususnya guru agama tidak hanya memiliki 

keunggulan pribadi yang dijiwai oleh keutamaan hidup dan nilai-nilai luhur yang 

dihayati serta diamalkan. Namun seorang guru agama hendaknya memiliki 

kemampuan pedagogis atau hal-hal mengenai tugas-tugas kependidikan seorang 

guru agama tersebut. 

a. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama 

Islam, yakni upaya mendidik dan mengajarkan nilai-nilainya, agar menjadi way 

of life (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang. Pada pengertian ini, 

pendidikan agama Islam dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan 

seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok 

peserta didik dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan ajaran Islam 

dan nilai-nilainya, segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua 

orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya ajaran Islam pada diri 

peserta didik. 
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b. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan 

praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam 

realitas sejarah umat Islam. Pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya 

mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan Islam tersebut benar-benar 

dekat dengan idealis Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan 

dengan idealitas Islam.
39

 

c. Zakiyah Darajat menjelaskan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.
40

         Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat 

komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau 

mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi 

anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, 

baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan 

manusia lain, manusia dengan alam, maupun manusia dengan dirinya sendiri.
 

Jadi pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan kehidupan di dunia ini saja tetapi juga mengajarkan 

bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 

menyebutkan: 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk 
sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah 
pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

41
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar 

senantiasa mengetahui, memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran agama 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Istilah pendidikan agama Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, 

namun pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan dan mewujud secara 

operasional dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan teori pendidikan Islam 

sebagaimana dibangun atau dipahami dan dikembangkan dari al-Qur’a>n dan as 

Sunnah, mendapatkan justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses 

pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan ajaran agama, budaya dan 

peradaban Islam, yang berlangsung dalam sejarah umat Islam.
42

 

Firman Allah Swt., dalam QS al-Isra>’/17:24. 

  َ ََََ َ  َ َ ََ  َ  َ

ََََ

Terjemahnya: 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

43
 

 Kata ”Rabb” pada ayat di atas bermakna al-tarbiyah, yang makna 

lengkapnya adalah menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan. 

Sementara Rabb  yang menyifati Allah lebih khusus menunjukkan makna sangat, 

atau paling. Abdurrahman al-Nahd}awi, menyebutkan bahwa di dalam pendidikan 

agama Islam (tarbiyah) tercakup tiga unsur, yaitu menjaga dan memelihara anak, 

mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan kekhasan masing-masing 
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mengarahkan potensi dan bakat agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan, dan 

seluruh proses itu dilakukan secara bertahap.
44

 

 Selain kata tarbiyah, juga ditemukan kata ta’lim yang juga berarti 

pendidikan Islam. Ta’lim lebih luas jangkauannya dan lebih umum dari pada 

tarbiyah. Rasulullah saw. diutus oleh Allah untuk menjadi guru (mu’allim). Hal 

ini ditegaskan oleh Allah Swt., dalam QS al-Baqarah/2:151. 

َ َ َ ََ َ  َ  َ  َ   َ

 َ    َ   َ َ ََ َََََ

 

Terjemahnya : 
 “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 
 Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 
 membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu 
dan  mengajarkan kepadamu al-Kita>b dan al-H{ikmah, serta 
mengajarkan  kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”. 

45
 

Ayat tersebut menegaskan perlunya pembelajaran (ta’lim) bagi seluruh 

umat manusia. Oleh karena itu, proses ta’lim lebih universal dibandingkan dengan 

proses tarbiyah. Sebab ketika mengajarkan tila>watil Qur’a>n kepada peserta 

didik, Rasulullah saw., mengajar tidak hanya sekedar dapat membaca saja, 

melainkan membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman pengertian, dan 

tanggung jawab dan penanaman amanah. Berdasarkan pada proses pembaca inilah 

Rasulullah Saw., membawa umat Islam kepada taz\kiyah (pensucian), yaitu 

pensucian dan pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri 

sendiri itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-
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h}ikmah serta mempelajari pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan 

segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.
46

 

Berdasarkan pengertian pendidikan agama Islam, maka dapatlah dipahami 

bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang materi bimbingan dan arahannya 

adalah ajaran Islam yang ditujukan agar manusia mempercayai dengan sepenuh 

hati akan adanya Tuhan, patut dan tunduk melaksanakan perintah-Nya dalam 

bentuk ibadah, dan akhlak mulia. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan 

yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa intuisi keagamaan yang ada dalam diri 

peserta didik kemudian melaksanakannya ajaran Islam dengan penuh 

ketundukan.
47

 Lebih spesifik lagi, bahwa yang dimaksudkan dengan pendidikan 

agama Islam, adalah nama sebuah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

peserta didik, yang di dalam materi pembelajarannya mencakup al-Qur’a>n, 

ibadah, keimanan, dan akhlak mulia serta sejarah Islam. 

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan agama Islam sebagaimana 

dikemukakan sebelumnya pada dasarnya saling melengkapi dan memiliki tujuan 

yang tidak berbeda, yakni agar peserta didik dalam aktivitas hidupnya tidak lepas 

atas pengalaman agama, berakhlak mulia dan berkepribadian utama, berwatak, 

serta berkarakter sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada semua jenjang dan 

jalur pendidikan menekankan bukan hanya pada pengetahuan Islam, tetapi juga 

terutama pada pelaksanaan dan pengalaman agama Islam, tetapi juga terutama 

pada pelaksanaan dan pengamalan agama peserta didik dalam kehidupannya 

sehari-hari. 
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2. Urgensi Kompetensi Guru 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

proses belajar mengajar tesirat adanya suatu kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara peserta didik yang belajar dan guru yang mengajar. Agar 

proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru 

mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya 

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru 

mempunyai berbagai kompetensi tersebut. 

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh 

setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu 

harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment 

dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan 

kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem 

penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa 

agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian 

diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik 

mungkin.
48

 Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik, 

kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para 

peserta didik bukan saja ditentukan oleh madrasah, pola, struktur dan isi 

kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang 

mengajar dan membimbing para peserta didik. Guru yang berkompeten akan lebih 
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mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar peserta didik berada pada tingkat 

optimal.
49

  

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pendidikan agama 

Islam adalah salah satu nama mata pelajaran dalam struktur kurikulum pada setiap 

jenjang pendidikan, yang digali dari al Qur’a>n dan Hadis. Adapun kerangka 

dasar dan struktur kurikulum sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi adalah: 

a. Kelompok Mata pelajaran 

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

4) Kelompok mata pelajaran estetika 

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 
50

 

Adapun cakupan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan pendidikan agama. 

b. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip 

kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan 

pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur 

kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang peserta didik yaitu apakah 

mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam 
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struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menentukan berbagai pilihan sesuai minat dan kemampuannya.  

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas: kelompok Analisis 

program pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari standar 

kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan, kemudian direalisasikan  dihadapan 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Adapun analisis program 

pembelajaran pendidikan  agama Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Kabupaten Wajo, dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Struktur Kurikulum 2013 

Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah 

 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU 

PERMINGGU 

X XI XII 

Kelompok A (Wajib)    

1. Pendidikan Agama Islam    

    a. al-Qur’a>n Hadis 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

    b. Aqidah Akhlak 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

    c. Fikih 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

    d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam 2 jam 2 jam 



 

 

pelajaran pelajaran pelajaran 

3. Bahasa Indonesia 4 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

4. Bahasa Arab 4 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

5. Matematika 4 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

6. Sejarah Indonesia 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

7. Bahasa Inggris 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

Kelompok B (Wajib)    

1. Seni Budaya 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2.Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3. Prakarya dan Kewirausahaan 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 33 jam 

pelajaran 

31 jam 

pelajaran 

31 jam 

pelajaran 

Kelompok C (Peminatan)    

Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan     

1. Tafsir - Ilmu Tafsir 2 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

2. Hadis - Ilmu Hadis 2 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 



 

 

 

B. Kompetensi Pedagogik  

1. Pengertian kompetensi pedagogik 

Secara etimologis, pedagogik berasal dari kata Yunani “paedos” yang 

berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Dengan 

demikian pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman 

Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. 

Kemudian secara kiasan pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing anak 

ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Hoogveld, pedagogik adalah ilmu yang 

mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia 

kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik 

adalah ilmu mendidik anak.
51
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3. Fikih – Ushul Fikih 2 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

4. Ilmu Kalam 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

5. Akhlak 2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

2 jam 

pelajaran 

6. Bahasa Arab 2 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

3 jam 

pelajaran 

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    

Pilihan Lintas Minat atau  Pendalaman Minat 6 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

4 jam 

pelajaran 

Jumlah Alokasi Waktu PerMinggu 51 jam 

pelajaran 

51 jam 

pelajaran 

51 jam 

pelajaran 



 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi intruksiona-edukatif (mengajar dan mendidik) yang esensial dan 

fundamental bagi guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, terutama 

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

mengevaluasi peserta didik. Dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
52

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan 

penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Kompetensi 

tersebut berhubungan dengan, yaitu: pertama, menguasai karakteristik peserta 

didik; kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran; ketiga, 

mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran; keempat, 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan Tujuan 

Intruksional Khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajaran, kelima, memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik; keenam,  berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik; ketutjuh, menyelenggarakan evaluasi 

dan penilaian proses dan hasil belajar; kedelapan, memanfaatkan hasil evaluasi 

dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran; dan kesembilan, melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemampuan ini 

sangat menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Dari pengertian kompetensi pedagogik tersebut, jelaslah bahwa kompetensi 
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pedagogik sangatlah penting bagi guru, terutama dalam upaya memahami 

karakteristik peserta didik, mengelola (merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan menindaklanjuti) pembelajaran, dan mengembangkan berbagai 

potensi peserta didik secara efektif dan optimal. Kompetensi pedagogik sangat 

dibutuhkan oleh guru karena guru berhadapan dengan peserta didik yang belum 

dewasa yang menuntut bukan hanya pengajaran, melainkan juga pengembangan 

kepribadian peserta didik secara utuh.
53

 

Kompetensi pedagogik kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru untuk pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut
54

: 

1. Pemahaman wawasan / landasan kependidikan 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 

3. Pengembangan kurikulum / silabus 

4. Perancangan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

7. Evaluasi Hasil Belajar 

8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

 Ditegaskan dalam al Qur’a>n tentang kompetensi pedagogik dalam QS An 

Nahl/16: 43-44. 

                                                 

53
Nur Irwantoro, Yusuf Suryana,  Kompetensi Pedagogik, h. 4. 

 
54

E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, h. 75. 



 

 

 

 َ ََ ََ  ََ  ََ َ  َ ََََ

 ََََ    َ   ََ َ َ  َ َ َََ  َ

  َ   َََََ

Terjemahnya: 
 Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 
Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, keterangan-keterangan 
(mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Qura>n, agar 
kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 
mereka dan supaya mereka memikirkan.
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 M. Quraish S}ihab dalam tafsir al-misbah menjelaskan bahwa ayat-ayat 

yang lalu menguraikan keburukan dan perbuatan ucapan kaum musyrikin serta 

pengingkaran mereka terhadap keesaan Allah swt., keniscayaan hari kemudian, 

dan kerasulan Nabi Muhammad saw., demikian juga penolakan mereka terhadap 

apa yang diturunkan Allah swt. Itu semua telah dibantah, kini, ayat ini dan ayat-

ayat berikutnya kembali menguraikan kesesatan pandangan mereka menyangkut 

kerasulan Nabi Muhammad saw., dalam penolakan itu mereka selalu berkata 

bahwa manusia tidak wajar menjadi utusan Allah atau paling tidak dia harus 

disertai oleh malaikat. Dalam ayat ini menegaskan bahwa: Dan kami tidak 

mengutus sebelum kamu kepada umat manusia kapan dan dimana pun, kecuali 

orang-orang lelaki, yakni jenis manusia pilihan bukan malaikat, yang kami beri 

wahyu kepada mereka antara lain melalui malaikat jibril, maka,  wahai orang-

orang yang ragu atau tidak tahu, bertanyalah kepada ahl adz-Dzikr, yakni orang-

orang yang berpengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
56

 

2. Unsur-unsur Kompetensi Pedagogik 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 
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Adapun indikator kompetensi atau kinerja menguasai peserta didik 

tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di 

kelasnya. 

2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang 

sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan 

belajar yang berbeda. 

4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpanan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik 

lainnya. 

5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan 

peserta didik. 

6) Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar 

dapat mengikuti aktifitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak 

termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dan sebgainya). 

   Untuk mewujudkan kinerja tersebut secara efektif dan optimal, guru harus 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang karakteristik peserta didik dan 

mengaplikasikan pengetahuannya itu dalam tindakan nyata yang tepat. Selain itu, 

guru juga harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari karakteristik 

peserta didik, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, guru 

dapat membaca buku-buku yang relevan seperti buku-buku pedagogik, psikologi 

perkembangan, dan psikologi pembelajaran, sedangkan secara peraktis, guru dapat 



 

 

melakukan pengamatan atau penelitian langsung dalam pergaulannya sehari-hari 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.
57

 

b. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

 Adapun indikator kompetensi atau kinerja pada kegiatan pembelajaran 

yang mendidik tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang 

telah disusun secara lengkap. 

2) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang membantu proses belajar 

peserta didik. 

3)  Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) 

sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 

4)  Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan 

proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. 

Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang 

setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan jawaban 

tentang pelajaran yang benar. 

5)  Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 

6)  Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu 

yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. 

7)  Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara 

produktif. 
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8)  Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan 

kondisi kelas. 

9)  Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

mempraktikkan dan berinteraksi dengan peserta didik yang lain. 

10)  Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar peserta didik, sebagai contoh: guru menambah 

informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap 

materi sebelumnya. 

11)  Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan audio-visual (termasuk TIK) 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.
58

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menguasai kompetensi kegiatan 

pembelajaran yang mendidik dan melaksanakannya sebagai bagian dari 

kinerja, guru setidaknya perlu memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang mendidik 

2) Pembelajaran yang efektif 

3) Komunikasi pembelajaran yang efektif 

4) Pembelajaran ilmiah dan kontekstual 

5) Pembelajaran dengan strategi dan metode yang bervariasi 

6) Perhatian dan motivasi belajar peserta didik 

7) Pengelolaan kelas yang efektif 

8) Penggunaan alat bantu TIK dalam pembelajaran 

9) Penggunaan berbagai materi pembelajaran 
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10)  Penggunaan berbagai sumber belajar 

  Pengetahuan tentang hal tersebutdan disertai dengan motivasi yang 

tinggi untuk menerapkannya sangatlah penting dan menentukan bagi guru 

dalam upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik.
59

 

c. Pengembangan potensi peserta didik 

 Ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya pengembangan potensi 

peserta didik melalui pendidikan atau pembelajaran, yakni sebagai berikut:  

1) Pengembangan potensi peserta didik merupakan esensi dari usaha dan 

tujuan pendidikan nasional. 

2) Peserta didik memiliki berbagai potensi untuk berkembang dan 

dikembangkan. 

3) Pengembangan potensi peserta didik melalui pendidikan/pembelajaran 

merupakan upaya strategis dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang diharapkan, yakni yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Pasal 3 UU No. 20/ 2003). 

4) Pengembangan potensi peserta didik merupakan salah satu tugas esensial 

yang wajib dilaksanakan oleh pendidik/guru. 

Selanjutnya, indikator kompetensi atau kinerja pengembangan potensi 

peserta didik tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian 

terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-

masing. 
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2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola 

belajar masing-masing. 

3) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk 

memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

4) Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. 

5) Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, 

dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. 

6) Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan 

cara belajarnya masing-masing. 

7) Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan.
60

 

d. Penilaian dan evaluasi 

 Penilaian dan evaluasi sangatlah penting, baik bagi peserta didik, guru, 

maupun madrasah. Bagi peserta didik, dapat mengetahui sejauh mana telah 

berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, apakah hasilnya 

memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru, dapat mengetahui para peserta 

didik yang sudah menguasai dan yang belum menguasai bahan pembelajaran, 

tepat atau tidaknya materi pembelajaran yang disampaikan, dan metode yang 

digunakan. Bagi madrasah, dapat mengetahui apakah kondisi belajar yang 
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diciptakan oleh madrasah sudah sesuai dengan harapan atau belum, apakah yang 

dilakukan oleh madrasah sudah memenuhi standar atau belum.
61

 

 Pentingnya penilaian dan evaluasi terlihat juga pada kedudukannya dalam 

proses pendidikan. Penilaian dan evaluasi memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam pendidikan. Ia menjadi bagian integral dari pendidikan. Setiap ada 

proses pendidikan paasti ada evaluasi. Kegiatan penilaian dan evaluasi dilakukan 

sejak peserta didik akan memasuki proses pendidikan.
62

 

 Indikator kompetensi penilaian dan evaluasi yang harus dimiliki dan 

dilaksanakan oleh guru, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1)  Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

2) Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, 

selain penilaian formal yang dilaksanakan madrasah, dan mengumumkan 

hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman 

terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 

3) Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing 

peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. 

4) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan 

sebagainya. 
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5) Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.
63

 

 

C. Kompetensi Profesional 

1. Pengertian Kompetensi Profesional 

 Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

standar nasional pendidikan. 

 Terdapat sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur 

kinerjanya sebagai pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut:
64

 

a. Guru dituntut menguasai bahan ajar. Penguasaan bahan ajar dari para guru 

sangatlah menentukan keberhasilan pengajarannya. Guru hendaknya 

menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar 

penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya, mampu menjabarkan 

serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis, relevan dengan tujuan 

instruksional khusus (TIK), selaras dengan perkembangan mental peserta didik, 

selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi (mutakhir) dan 

dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah atau yang 

ada di lingkungan sekolah. 

b. Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan menguasai 

secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, asas pengajaran, 

prosedur metode, strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta 

berstruktur bahan ajar, dan mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran. 
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c. Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya 

yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin. 

d. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Kemampuan guru 

dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat serta menyimpan alat 

pengajaran atau media pengajaran adalah penting dalam upaya meningkatkan 

mutu pengajaran. 

e. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang menguasai dasar 

keilmuan dengan mantap akan dapat memberi jaminan bahwa peserta didiknya 

belajar sesuatu yang bermakna dari guru yang bersangkutan. 

f. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan 

sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu 

penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan 

bimbingan konseling (BK) di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap 

dalam aspek didaktis-metodis agar siswa dapat belajar giat. 

g. Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keahlian 

guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa mempunyai dampak 

yang luas, data penilaian yang akurat sangat membantu untuk menentukan arah 

perkembangan diri peserta didik, memandu usaha, optimalisasi dan integrasi 

perkembangan diri peserta didik. Yang pertama-tama perlu dipahami oleh guru 

secara fungsional adalah bahwa penilaian pengajaran merupakan bagian 

integral dari sistem pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi 

penyusunan alat ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta 

pemberian skor, pengelolaan skor, dan menggunakan norma tertentu, 

pengadministrasian proses serta hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian hasil 

belajar berupa pengajaran remedial serta layanan bimbingan belajar dan 



 

 

seluruh tahapan penilaian tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan 

sistem pengajaran. 

h. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan konseling (BK). 

Mampu menjadi partisipan yang baik dalam pelayanan bimbingan konseling di 

sekolah, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya 

membantu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu 

siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain. 

i. Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah, guru 

dituntut cakap atau mampu bekerja sama secara terorganisasi dalam 

pengelolaan kelas. 

j. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan 

hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Tuntutan 

kompetensi dibidang penelitian kependidikan ini merupakan tantangan 

kualitatif bagi guru untuk masa kini dan yang akan datang.
65

 

2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional 

     Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut
66

: 

a. Mengerti dan dapat menrapkan landasan kependidikan baik filosofi, 

psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik. 

c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

d. Mengeti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 
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e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan 

sumber belajar yang relevan. 

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 

g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 

h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas 

proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu 

indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang 

dicapai peserta didik.. dengan demikian, hasil penilaiandapat dijadikan tolok ukur 

keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. 

 Adanya komponen-komponen yang menunjukkan kualitas mengevaluasi 

akan lebih memudahkan para guru untuk terus meningkatkan kualitas menilainya. 

Dengan demikian, berarti bahwa setiap guru memungkinkan untuk dapat memiliki 

kompetensi menilai secara baik dan menjadi guru yang bermutu.
67

 

1) Mempelajari fungsi penilaian 

2) Mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian 

3) Menyusun teknik dan prosedur penilaian 

4) Mempelajari kriteria penilaian teknik dan prosedur penilaian 

5) Menggunakan teknik dan prosedur penilaian 

6) Mengolah dan menginterpretasikan hasil penilaian 

7) Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar 

8) Menilai teknik dan prosedur penilaian 

9) Menilai keefektifan program pengajaran 
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 Dalam standar kompetensi guru pendidikan agama Islam, hal penguasaan 

teknik evaluasi, guru yang berkompeten mampu melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil serta manfaat pembelajaran yaitu dengan : 

1) Mengidentifikasi berbagai jenis alat atau cara penilaian 

2) Menentukan metode yang tepat dalam menilai hasil belajar 

3) Membuat dan mengembangkan alat evaluasi sesuai kebutuhan 

4) Menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi 

Menganalisis hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut.
68

 

 

D. Pengelolaan Pembelajaran 

1. Standar Pengelolaan 

 Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 49 ayat (1) 

dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah menerapkan manajemen berbasis madrasah yang ditujukan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
69

 

 Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur 

berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran. Seperti adanya kurikulum, silabus, kalender pendidikan, struktur 

organisasi sekolah dan sebagainya. Standar pengelolaan pendidikan tersebut, 

kemudian diimplementasikan secara rinci oleh Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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a. Perencanaan Program 

1) Visi dan misi Sekolah 

2) Tujuan Sekolah/Madrasah 

3) Rencana Kerja Sekolah 

a) Kesiswaan 

b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

c) Pendidik dan tenaga kependidikan pengembangannya 

d) Sarana dan prasarana 

e) Keuangan dan pembiayaan 

f) Budaya dan lingkungan sekolah 

g) Peran serta masyarakat dan kemitraan 

h) Pengembangan mutu.
70

 

b.  Pelaksanaan Rencana Kerja 

1) Pedoman Sekolah/Madrasah 

2) Struktur Organisasi Sekolah 

3) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah 

4) Bidang Kesiswaan 

5) Kurikulum 

6) Kalender Pendidikan 

7) Program Pembelajaran 

8) Penilaian hasil belajar 

9) Peraturan Akademik 

10) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

11) Sarana dan prasarana pendidikan 
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12) Keuangan dan pembiayaan 

13) Budaya dan lingkungan sekolah 

14) Peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah 

c. Pengawasan dan evaluasi 

1) Program pengawasan 

2) Evaluasi diri 

3) Evaluasi dan pengembangan 

4) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan 

5) Akreditasi 

d. Penilaian khusus.
71

 

2. Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan itu berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu 

manajemen yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan.
72

 Menurut 

Winarno Hamiseno pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan 

mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.
73

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, 

dan efisien. 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mencari suatu informasi atau lebih. Jadi pembelajaran 

adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses 
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menuntut ilmu. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan.
74

 

Pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses yang 

dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Perencanaan 

meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai.
75

 

3. Pengertian Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, ialah kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal untuk 

terjadi proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya, 

penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, 

pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh peserta didik, 

atau penetapan norma kelompok yang produktif. Suatu kondisi belajar yang 

optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal yang baik antara guru 

dan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik, merupakan syarat 

keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan 

prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.
76

 

Pengelolaan kelas yang dipetik dari informasi Pendidikan Nasional bahwa 

ada lima definisi pengelolaan kelas sebagaimana berikut ini, pertama, pengelolaan 

                                                 
74

Fauzi Ahmad, Manajemen Pembelajaran (Yokgyakarta: Deepublish, 2012), h. 17. 
75

Fauzi Ahmad, Manajemen Pembelajaran, h. 18. 

76
Saiful Bahri Djaramah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. IV; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), h. 174. 



 

 

 kelas yang bersifat otoritatif, yakni seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan 

dan memertahankan ketertiban suasana kelas, disiplin sangat diutamakan, kedua, 

pengelolan kelas yang bersifat permisif, yakni pandangan ini menekankan bahwa 

tugas guru ialah memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik, dalam hal 

ini guru membantu peserta didik untuk merasa bebas melakukan hal yang ingin 

dilakukannya. Berbuat sebaliknya berarti guru menghambat atau menghalangi 

perkembangan anak secara alamiah, ketiga pengelolaan  kelas  yang berdasarkan 

 prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku (behavioral modification), yaitu 

seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang 

diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. 

Secara singkat, guru membantu peserta didik dalam memelajari tingkah laku yang 

tepat melalui penerapan prinsip-prinsip yang diambil dari teori penguatan 

(reinforcement), keempat, Pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim 

sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Pandangan ini mempunyai anggaran 

dasar bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal di dalam kelas 

yang beriklim positif, yaitu suasana hubungan interpersonal yang baik antara guru 

dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Untuk terciptanya 

suasana seperti ini guru memegang peranan kunci. Peranan  guru ialah 

mengembangkan iklim sosio-emosional kelas yang positif melalui pertumbuhan 

hubungan interpersonal yang sehat. Dengan demikian, pengelolaan kelas ialah 

seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang 

baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif, dan kelima  pengelolaan kelas 

yang bertolak dari anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses 

kelompok (group process) sebagai intinya. Dalam kaitan ini dipakailah anggapan 

dasar bahwa pengajaran berlangsung dalam kaitannya dengan suatu kelompok. 

Dengan demikian, kehidupan kelas sebagai kelompok dipandang mempunyai 

pengaruh yang amat berarti terhadap kegiatan belajar, meskipun belajar dianggap 



 

 

sebagai proses individual. Peranan guru ialah mendorong berkembangnya dan 

berprestasinya sistem kelas yang efektif. Dengan demikian, pengelolaan kelas 

ialah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan memertahankan 

organisasi kelas yang efektif.
77

 

a. Tujuan pengelolaan kelas 

Tujuan pengelolaan kelas pada hakekatnya sudah terkandung pada tujuan  

pendidikan secara umum menurut Suharsimi Arikunto, menguraikan  rincian  

tujuan pengelolaan kelas, sebagai berikut:  

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajaran. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung 

dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan siaoal, 

emosional  dan intelek peserta didik dalam belajar. 

4) Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang 

sosial,ekonomi,budaya,serta sifat-sifat individunya.
78

 

b. Berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas 

  Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait 

dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang terkait 

langsung dalam hal ini. Karena pengelolaan kelas yang dilakukan guru tidak lain 

adalah untuk meningkatkan kegairahan belajar peserta didik baik secara 
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berkelompok maupun secara individual. Lahirnya interaksi yang optimal tentu 

saja bergantung pada pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan 

kelas. Berbagai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan kekuasaan 

  Pengelolaan kelas di artikan sebagai suatu proses untuk mengontrol 

tingkah laku peserta didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas.kedisiplinan adalah kekuatan 

yang menuntut kepada peserta didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada 

kekuasaandalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. 

Melalui kekuasaandalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. 

2) Pendekatan pengajaran 

  Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu 

perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah 

laku peserta didik, dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. 

Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk 

mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. 

Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran 

yang baik.
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E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang  ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya
80

. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengancara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
81

Sehingga hasil 

penelitian akan menggambarkan kondisi yang apa adanya sesuai dengan keadaan 

yang diteliti. 

Sehingga dengan adanya data kualitatif melalui wawancara mendalam 

kepada pihak pengelola madrasah yang berwenang memberikan informasi 

sehingga penulis  dapat menyusun suatu proporsi. Dapat dikatakan bahwa 

penelitian kualitatif yang dimaksudkan ini adalah suatu upaya untuk 

mengungkapkan secara mendalam mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan 

kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo. 
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    Lokasi penelitian ini di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri terletak di 

bagian timur, jalan veteran no. 46 Sengkang, kelurahan lapongkoda kecamatan 

tempe kabupaten Wajo dengan luas tanah 6.445 cm
2
.  

B. Pendekatan Penelitian    

 Menelaah hasil permasalahan tesis ini, ada dua pendekatan yang 

digunakan, yaitu pertama, pendekatan metodologi dan kedua pendekatan 

studi/keilmuan.  

1. Pendekatan Metodologi 

Pendekatan dalam metodologi yaitu meliputi fenomenologi dan Sosiologi:  

a. Pendekatan fenomenologi digunakan karena pembahasan tesis ini berkaitan 

dengan aktifitas sosial secara filosofis yang meneliti interaksi pada proses 

pendidikan antara guru dan peserta didik ada st             uktur yang esensial 

dalam topik ini, peneliti melakukan analisis data secara fenomenologis yang 

spesifik kemudian kembali pada basis filosofis pada akhir penelitian. Penelitian 

ini meneliti topik-topik interpersonal, formatnya tidak terstruktur  penelitian ini 

berdasarkan pada prinsip-prinsip/ajaran-ajaran. Pendekatan Fenomenologis 

juga digunakan sebab orientasi penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan 

paradigma peserta didik menjadi intelektual muslim yang berakhlakul karimah 

yang penuh tanggung jawab dan kreatif dalam mengembang amanah di 

masyarakat
82

 

b. Pendekatan sosiologis yaitu peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif 

mempelajari secara inten situasi sosial yang terjadi  pada obyek penelitian. 

Untuk membangun hubungan sosial peneliti harus menjaga sikap dan tindakan 

serta memelihara kehangatan dan keakraban. Peneliti hendaknya mudah 
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bergaul, gampang menyesuaikan diri dengan segala macam situasi, 

menampakkan simpati secara jujur dan tidak dibuat-buat, menghargai perasaan 

dan pendapat subjeknya dan tetap tenang menghadapi situasi.
83

   

2. Pendekatan Keilmuan  

 Pendekatan studi/keilmuan meliputi teologis normatif dan pedagogis, 

sedangkan pendekatan metodologi meliputi fenomenologi dan sosiologi. 

Pendekatan ini digunakan karena obyek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa 

ilmu-ilmu tersebut dengan pertimbangan: 

a. Pendekatan teologis normatif digunakan karena berhubungan dengan 

pelaksanaan pendidikan dalam hal ini guru yang mengajar pada madrasah 

sebagai konsepsi hidup manusia atau disiplin ilmu yang membicarakan 

hubungan antara manusia dengan penciptaNya. 

b. Pendekatan pedagogis digunakan karena sasaran utama pada penelitian ini 

adalah guru yang memiliki kompetensi dalam memberdayakan peserta didik 

dan seluruh komponen dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. Dengan pendekatan ini, dapat 

diketahui apakah guru yang mengajar di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo memiliki profesi terhadap pengelolaan 

pembelajaran. 

C. Sumber Data 

Penelitian adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada sumber data 

berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situation.
84

 Sumber data penelitian 

yang penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Tetapi pada 
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penelitian ini, sebatas pada sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai 

sumber data penelitian. Peneliti ini tidak menggunakan populasi dan sampel,  

karena populasi dan sampel digunakan pada penelitian yang bersifat kuantitatif 

sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif  dan tidak bermaksud menggeneralisasi 

hasil akhir penelitian dengan kesimpulan deduktif.   

Walaupun demikian penelitian yang valid dan reliable selalu 

mengemukakan sumber datanya secara tertulis, yang mana data tersebut walaupun  

tergolong field research, tetapi datanya tidak hanya berasal dari lapangan ansich, 

melainkan diperlukan juga data tertulis seperti melalui sumber ini, peneliti 

mencari dan menelusuri yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian 

sebagai gambaran awal peneliti dalam mendukung data lapangan.
85

 Ada beberapa 

data dapat diperoleh melalui penelitian ini yaitu: 

1. Data Dokumentasi, melalui sumber ini, penulis mencari dan menelusuri 

bahan-bahan atau tulisan-tulisan penting yang ada kaitannya dengan obyek 

penelitian. 

2. Data lapangan (field research) yakni peneliti mencari dan menelusuri data 

riil di lapangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.
86

 Sumber 

data dalam penelitian ini adalah, kepalah sekolah, guru-guru dan pembina 

di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo yang di 

anggap mempunyai kapabilitas untuk memberikan informasi yang valid 

dan akurat, yang dijadikan sebagai sumber data. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Sudah dimaklumi bahwa penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang 

sistematis, terarah, dan bertujuan, maka pengumpulan data penelitian adalah 
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sangat penting guna menjelaskan fenomena yang sedang diteliti atau 

menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Marzuki menjelaskan bahwa data 

atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, 

artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena, dan tepat
87

. Disinilah letak arti 

penting dari pada alat pengumpulan data atau yang disebut dengan instrumen 

penelitian. 

Mengumpulkan data yang bertalian atau relevan dengan variabel penelitian 

ini digunakan dua instrumen pokok yaitu daftar wawacara tertulis dan lembaran 

observasi. Beberapa dokumen yang relevan dan bertalian dengan penelitian ini 

juga diteliti pada saat pengumpulan data dilakukan. Di samping itu, juga 

dilakukan wawancara lansung dengan pihak yang bersangkutan.  

1. Observasi adalah peneliti  terlibat dengan  kegiatan sehari-hari  orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan  sebagai sumber  data penelitian dan 

penelitian dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan dan  dimana tempatnya. 

2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh data yang mendalam  dalam komunikasi 

tersebut yang dilakukan secara berhadapan
88

. Penelitian ini, wawancara 

dilakukan untuk menunjang data yang dikumpulkan lewat naska-naska.  

3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan 

naskah-naskah asli atau informasi-informasi tertulis yang dipergunakan 

sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu keterangan 

atau argumen
89

. Naskah-naskah atau informasi tertulis (dokumen) yang 
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diteliti pada penelitian ini adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan 

variabel yang ada. 

E. Instrumen Penelitian 

  Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
90

  

 Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan 

yang dipakai dalam mengumpulkan data. 

3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, instrument penilaian, foto kegiatan pada saat 

penelitian. 

F. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis dan interprestasi yang digunakan adalah teori Haberman dan 

Miles dikutip oleh Bungin.
91

 Teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan 

data interaktif. Cara kerja metode analisis data ini dimulai pada penyajian data, 

pengorganisasian data, koleksi data, verifikasi data, dan mengambil kesimpulan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh pada hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
92

 Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga 

tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh 

di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data 

menyangkut kompetensi guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo. 

Tahap kedua adalah melakukan penyajian data, yaitu menyajikan data yang 

sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif 

deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interprestasi terhadap hasil data yang 

ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan 

kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif 

untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling 

terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir penelitian.  

Kesimpulan yang dibuat bukan barang sekali jadi. Kesimpulan menuntut 

verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga 

mengecek dengan data lain. Namun, perlu diingat bahwa seandainya menambah 

data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi berikutnya.
93
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 Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses 

penyimpulan hasil akhir penelitian.  

Penggunaan metode analisis dan interpretasi bertujuan memberikan 

penjelasan secara deskriptif agar membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi 

di lingkungan pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar 

penelitian.
94

  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Tahap konfirmasi keabsahan data pada penelitian ini merupakan suatu 

tahapan yang berjalan beriringan dengan proses pengumpulan dan analisis data 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang secara rinci dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Triangulasi Metode Pengumpulan Data 

Triangulasi Metode Pengumpulan Data, yaitu teknik konfirmasi keabsahan 

data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda seperti 

wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi, ataupun dengan penelusuran 

referensi untuk mengumpulkan data yang sejenis. 

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi Waktu, yaitu teknik konfirmasi keabsahan data yang dapat 

berupa cross-sectional ataupun longitudinal. Cross-sectional mengkonfirmasikan 

data yang diperoleh dalam waktu yang sama pada informan yang berbeda, 

sementara sebaliknya longitudinal  mengkonfirmasikan data yang diperoleh dalam 

waktu yang berbeda pada informan yang sama. 

3. Triangulasi Tempat 
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Triangulasi Tempat, yaitu konfirmasi keabsahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan informan pada tempat yang berbeda untuk memperoleh data 

yang sejenis. 
95

 

Teknik konfirmasi keabsahan data dengan menggunakan triangulasi 

diharapkan mampu untuk meminimalisir bias interpretasi ataupun subjektifitas 

hasil penelitian serta menghasilkan data penelitian yang objektif dan akurat. Hal 

itu dilakukan mengingat karakteristik penelitian kualitatif yang memposisikan 

peneliti sebagai instrumen kunci dalam melakukan interpretasi data hasil 

penelitian sangat rawan pada bias interpretasi ataupun subjektifitas apabila tidak 

dilakukan perbandingan-perbandingan pengumpulan data baik dari aspek metode, 

waktu, ataupun tempat. 

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling 

mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan 

proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah 

dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya 

ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang  

Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang, yang menjadi objek dan 

lokasi penelitian ini, merupakan salah satu lembaga madrasah yang bercirikan 

Islam, dan berada dalam pembinan lingkungan Pondok Pesantren As’adiyah. 

Berdirinya Madrasah Aliyah As’adiyah sebagai lembaga Pendidikan keagamaan, 

tidak lepas dari proses pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren 

As’adiyah itu sendiri serta dinamika dan apresiasi masyarakat terhadap 

pendidikan keagamaan. Pada awalnya, As’adiyah hanya berbentuk pengajian 

halaqah,  yang dibina langsung AG. H.Muhammad As’ad. Seorang ulama besar 

Bugis, yang lahir di Tanah Suci Mekkah, pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 

1928 AG.H.Muhammad As’ad kembali ke tanah leluhurnya Sengkang Kabupaten 

Wajo, bersama H.Abdurrahman Khatib untuk berdakwah dan mengembangkan 

ajaran Islam, di tanah Bugis,  pada mulanya kegiatan pendidikan yang dilakukan 

adalah pengajian halaqah di rumah waqaf, yang sekaligus sebagai kediamannya, 

yang terletak di samping mesjid Jami Sengkang. Pengajian yang dilaksanakan 

pada waktu hanya diikuti kurang lebih 20 orang semuanya adalah laki laki. 

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh AG.H.Muhammad As’ad ini, mendapat 

apresiasi dari warga masyarakat dan dukungan dari pemerintah dalam hal ini 

Arung Matoa Wajo,
96

 dengan diberikannya izin dan dibangunkan ruang belajar di 
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Mr..Dr.Andi Zainal Arifin, yang telah diterbitkan pada tahun 1985.   



 

 

samping mesjid Jami Sengkang, untuk dipergunakan aktivitas pembelajaran.
97

 

Dukungan  Arung Matoa Wajo ini, juga mendorong meningkatnya animo 

masyarakat Islam  terhadap pendidikan Islam yang berbentuk Pesantren.
98

 

Bersamaan dengan itu, sistem pendidikan dan pembelajaran terus disempurnakan 

dan dilakukan pembaharuan, sesuai dengan tuntutan dan dinamika kehidupan 

masyarakat Islam. Maka pada tahun 1930, AG.H.Muhammad As’ad beserta 

pembina Pondok Pesantren lainnya membuka pendidikan dengan sistem klasikal 

dalam bentuk madrasi, dan menerima  santri umur yang bervariasi, tempat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran ini diserambi Mesjid Jami. Selanjutnya 

diberi nama Madrasah Arabiyah al Islamiyah (MAI), dan pada saat itu juga 

menerima santri untuk tahfiz} al Qur’a>n yang dibina langsung oleh 

AG.H.Muhammad As’ad.
99

  

MAI (Madrasah Arabiyah al Islamiyah), selanjutnya mengalami kemajuan 

yang pesat, dan juga terus melakukan pembenahan baik fisik maupun sistem 

pembelajaran dan juga pembaharuan sistem pendidikan dengan membukanya  

jenjang pendidikan dasar, tingkat Madrasah Ibtidaiyah  masa belajar 4 tahun,  dan 

Madrasah S|anawiyah 3 tahun, serta satu kelas khususnya sebagai Pengkaderan 

Ulama. Pada masa itu, belum ada klasifikasi usia santri, dalam arti para santri 

belajar pada jenjang tersebut umumnya sudah berusia remaja, bahkan ada santri 

sudah dewasa, dan berkeluarga. Tidak dibatasinya faktor umur santri ini lebih 

dimaksudkan untuk para santri atau  peserta didik, yang belum pernah menempuh 

pendidikan pada tingkat dasar.  
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K.H.Muhammad As’ad, (Cet.  I; Solo: Zadahaniva Publishing, 2017), h. 2-3. 



 

 

Setelah AG. H.Muhammad As’ad wafat, pada tanggal 29 Desember 1952 

M./12 Rabiul Awwal 1372 H. Kepemimpinan pesantren diteruskan oleh murid 

murid seniornya, antara lain, AG.H.M.Daud Ismail, dan didamping 

AG.H.Muhammad Yunus Martan. (1953-1961), Pada periode dua ulama inilah 

Pondok Pesantren As’adiyah mengalami perkembangan dan kemajuan, sekaligus 

terus dilakukan pembaharuan, antara lain perubahan dari MAI menjadi MA 

(Madrasah As’adiyah). Nama As’adiyah dipilih sebagai kenangan dan 

penghormatan serta jasah pendirinya, yakni Ag.H.Muhammad As’ad, Perubahan 

nama ini ditetapkan melalui musyawarah para pimpinan,  pengasuh, dan guru, 

serta ahli warisnya pada tanggal 9 Mei 1953 M.
100

  

Pada tahun 1970 di buka juga jenjang Pendidikan Menengah Atas, sebagai 

kelanjutan jenjang pendidikan Tsanawiyah,  yakni Madrasah Aliyah As’adiyah 

Putra dan Putri. Pada Madrasah Aliyah As’adiyah Putri, yang menjadi lokasi dan 

objek penelitian ini merupakan pengembangan Madrasah Aliyah  atau Pondok 

Pesantren As’adiyah, hal ini didirikan untuk mengantisipasi dan menampug  

lulusan Madrasah Tsanawiyah yang akan melanjutkan pendidikan pada tingkat 

Madrasah Aliyah.
101

  Sejak berdirinya hingga saat ini, Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

seiring dengan kehidupan masyarakat dan dinamikanya,  serta regulasi yang 

mengatur sistem pendidikan Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

RI dalam hal ini Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Kebudayaan. Keberhasilan Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri mempertahankan 

kualitas dan kuantitasnya, tentu tidak lepas dari semua komponen pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran.  
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   MADRASAH ALIYAH AS'ADIYAH PUTRI 

TERAKREDITASI A NO.150/SK/BAP-SM/X/2016 

SENGKANG KABUPATEN WAJO-SULAWESI SELATAN 

Jalan Veteran No. 46 Telp. (0485) 3210375 Sengkang 

 

PROFIL MADRASAH ALIYAH AS’ADIYAH PUTRI SENGKANG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

A. DATA SEKOLAH 

1. Nama Madrasah   :  MAS AS’ADIYAH PUTRI SENGKANG 

2. Alamat Lengkap  

a. Jalan    :  Jl. Veteran No.46 Sengkang  

b. Kelurahan  :  Lapongkoda  

c. Kecamatan   :  Tempe  

d. Kabupaten / Kota  :  Wajo  

e. Propinsi   :  Sulawesi Selatan  

f. No. Telp   :  (0485) 3210375 

3. Nama Yayasan    :  Yayasan As’adiyah  

4. Status Sekolah    :  Swasta dan Terakreditasi A 

5. SK Akreditasi     

a. Nomor    :  150/SK/BAP-SM/X/2016 

b. Tanggal   :  28 Oktober  2016 

6. NSM     :  131 2 73 13 0177 

7. NPSN    :  40319642 



 

 

8. Tahun Berdiri    :  1970 

9. Status Tanah    :  Milik Sendiri  

10. Luas Tanah    :  6.445 cm
2
 

11. Jumlah Ruang Belajar  :  19 Kelas  

12. Waktu Belajar   :   -  Program Umum 

          Pagi Pukul 07.15 – 14.00 

-   Program Keagamaan 

           Pagi Pukul 07.15 – 14.45 

- 1 Jam Pelajaran 45 Menit 

13. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah : 

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, reformasi, dan 

berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu 

Madrasah untuk merespon tantangan sekaligus peluang tersebut. Madrasah Aliyah 

As’adiyah Putri Sengkang memiliki cita moral yang menggambarkan profil 

Madrasah yang diinginkan di masa depan yang diwujudkan dalam Visi Madrasah 

berikut ini: 

Visi : 

“MEMBANGUN KEPRIBADIAN SISWA YANG BERAKHLAKUL 

KARIMAH, DAN MEMILIKI KECERDASAAN SPRITUAL, 

INTELEKTUAL BERLANDASKAN AL-QUR’AN DAN SUNNAH”  

Misi : 

1. Menjunjung tinggi pengetahuan dan perilaku yang islami sehingga dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan filter dalam 

menghadapi budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. 



 

 

2. Membekali siswa dengan IPTEK sehingga dapat dijadikan modal dasar 

untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. 

3. Mengembangkan potensi akademik siswa secara optimal sesuai dengan 

bakat dan minat melalui proses pembelajaran yang efektif dan efesien. 

4. Menerapkan manajement partisipatif dengan melibatkan warga madrasah 

dan stakeholder. 

Tujuan : 

1. Tercapainya manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak 

mulia dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang 

plural berdasarkan al-Qur’a>n dan As-Sunnah. 

2. Menghasilkan siswa yang berkarakter dan unggul dalam prestasi serta berdaya 

saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 

B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH 

1. Nama Kepala Madrasah   :  Dra. ROSMILAH SHALEH 

2. NIP     :  - 

3. Tempat/Tanggal Lahir  :  Sengkang, 21 Desember 1962 

4. Pendidikan Terakhir   :  S1 

5. Alamat Rumah   :  Jl. Muhammadiyah No. 17 Sengkang 

6. No. SK Kepala Madrasah    

a. Nomor     :  687/AS/C/X/2017 

b. Tanggal     :  25 Oktober 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. WAKIL KEPALA MADRASAH 

NAMA/NIP JABATAN 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

Dra. Hj. Fatmawati, M.Si Wakamad Kesiswaan S2 

Dra. Sitti Hajerah Wakamad Humas S1 

KM. Zuheriyah R, S.HI 

NIP. 19780305 200701 2 027 

Wakamad Kurikulum S1 

Sumarno, S.Ag 

Wakamad Sarana 

Prasarana 
S1 

Drs. Muhammad Ali Wakamad Keagamaan S1 

D. DATA PENDIDIK 

Pendidikan 

Terakhir 

Guru Tetap 

Yayasan 

Guru Tidak 

tetap 
Jumlah Guru 

S2 4 11 15 

S1 24 12 37 
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E. DATA TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pendidikan 

Terakhir 
Pegawai Tetap Pegawai Honor Jumlah Pegawai 

S1 - 5 5 



 

 

SMA - - - 

   5 

 

 

 

F. DATA SISWA 

1. Jumlah Rombongan Belajar 5 Tahun Terakhir 

TAHUN 

AJARAN 

KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 

JUMLAH  

(KELAS 1 + 2 

+ 3) 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2012/2013 135 5 89 5 88 4 312 14 

2013/2014 150 5 114 5 100 5 364 15 

2014/2015 165 7 120 6 108 4 393 17 

2015/2016 139 5 151 7 117 6 407 18 

2016/2017 156 6 132 6 151 7 439 19 

2017/2018 202 9 147 6 134 6 482 21 

 

2. Tamatan 5 Tahun Terakhir 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Peserta Ujian Jumlah Peserta yang Lulus Ujian 

Persen 

Kelulusan 
IPA IPS 

Keagamaa

n 
BHS IPA IPS Keagamaan BHS 



 

 

2012/2013 39 24 15 - 39 24 15 - 100% 

2013/2014 43 19 34 - 43 19 34 - 100% 

2014/2015 49 31 29 - 49 31 29 - 100% 

2015/2016 42 16 41 18 42 16 41 18 100% 

2016/2017 66 26 46 13 66 26 46 13 100% 

 

 

G. PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2013 – 2016 

1. Tingkat Provinsi 

NO. JENIS LOMBA PRESTASI TAHUN 

1 Olimpiade SAINS Juara III 2013 

2 Pidato Bahasa Arab antar Ponpes Juara III 2013 

3 Tilawah antar Ponpes Juara I 2013 

4 Lomba PIK Remaja  Juara I 2015 

 

2. Tingkat Kabupaten 

NO. JENIS LOMBA PRESTASI TAHUN 

1 MSQ Dinas Pendidikan Juara III 2013 

2 MTQ Dinas Pendidikan Juara I 2013 



 

 

3 Pidato Bahasa Bugis Porseni MA Se-Kab. Wajo Juara II 2013 

4 
Pidato Bahasa Bahasa Inggris Porseni MA Se-

Kab. Wajo 
Juara I 2013 

5 
Pidato Bahasa Bahasa Arab Porseni MA Se-

Kab. Wajo 
Juara I 2013 

6 
Pidato Bahasa Bugis Indonesia  Porseni MA 

Se-Kab. Wajo 
Juara I 2013 

7 Kaligrafi Porseni MA Se-Kab. Wajo Juara I 2013 

8 Tadarrus Porseni MA Se-Kab. Wajo Juara I 2013 

9 MSQ Dinas Pendidikan Kab. Wajo Juara II 2014 

10 MSQ Kemenag Kab. Wajo Juara I 2014 

11 
Pidato Bhs. Arab Porseni Tk. MA Se-Kab. 

Wajo 
Juara II 2014 

12 
Pidato Bhs. Inggris Porseni Tk. MA Se-Kab. 

Wajo 
Juara II 2014 

13 Pidato Bahasa Inggris SEC STAIN Pare-pare  Juara III 2015 

14 Lomba Pidato Penyuluhan  Juara I 2015 

15 Lomba Pidato Penyuluhan Harapan II 2015 

16 Lomba KSM Pelajaran Matematika Juara I 2015 

17 Lomba KSM Pelajaran Kimia Juara II 2015 



 

 

18 Lomba KSM Pelajaran Ekonomi Juara III 2015 

19 Pidato Bahasa Inggris SEC STAIN Pare-pare  Juara II 2016 

 

H. PRESTASI NON AKADEMIK TAHUN 2013  - 2015 

 

NO. JENIS LOMBA PRESTASI TAHUN 

1 Tenis Meja Tunggal Porseni MA Se-Kab. Wajo Juara II 2013 

2 Tenis Meja Ganda Porseni MA Se-Kab. Wajo Juara III 2013 

3 Tenis Meja Tunggal antar Ponpes Juara II 2013 

4 Voli antar Ponpes  Juara III 2013 

5 Catur Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo Juara I 2014 

6 Tolak Peluru Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo Juara I 2014 

7 Vokal Grup Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo Juara I 2014 

8 Qasidah Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo Juara II 2014 

9 
Jembatan Kera Pramuka Porseni Tk. MA Se-Kab. 

Wajo 
Juara II 2014 

10 Tenis Meja Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo Juara II 2014 

11 AKSIOMA Bidang Seni Tilawah Juara I 2015 

12 AKSIOMA Bidang Seni Kaligrafi Juara I 2015 



 

 

13 AKSIOMA Bidang Olahraga Lari 100 Meter Juara I 2015 

14 AKSIOMA Bidang Olahraga Tenis Meja Juara II 2015 

 

B. Kompetensi Guru Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo 

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan yang lalu bahwa ada 

lima kompetensi yang harus dikuasai dan dijalankan oleh guru, termasuk guru 

pendidikan Islam dalam rangka membentuk komitmen, yaitu: Kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepemimpinan.
102

 Keempat kompetensi tersebut terintegrasi ke dalam kinerja 

guru. 

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar kompetensi kode 

etik sebagai regulasi prilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan 

sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai 

perangkat prilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi 

menganalisis dan memikirkan, serta mencurahkan dan mepersepsi yang 

mengarahkan seseorang menemukan cara untuk   mencapai tujuan tertentu 

secara efektif dan efisien. Kompetensi guru merupakan integrasi antara 

kemampuan personal, keilmuan, sosial, dan spiritual yang secara lengkap 

membentuk suatu komitmen standar kompetensi guru yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap karakteristik siswa, pembelajaran 

yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.
 103

Untuk 

melengkapi kelima standar kompetensi guru tersebut di atas kemudian harus 
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Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 17. 
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H. E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. IV; Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2009), h. 26. 



 

 

dilengkapi dengan kompetensi mental, sosial, spiritual, intelektual, fisik dan 

psikis, kemudian membentuk suatu sikap, tanggung jawab, untuk memajukan 

mutu pendidikan dan pembelajaran. (1) Standar mental artinya guru harus 

memiliki mental yang sehat, kuat, mencintai, mengabdi, dan memiliki 

dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya; (2) standar moral, lebih 

berkaitan prilaku, yakni harus memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia, 

dan sikap moral yang tinggi; (3) Standar sosial, artinya guru memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul serta berinteraksi  dengan 

komponen sekolah dan  masyarakat; (4) Standar  spiritual, guru harus beriman 

dan bertakwa kepada Allah swt.,  yang  diwujudkan  dalam ketekunan 

menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
104

 (5) Standar intelektual, 

guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional, (6) 

Standar  fisik guru harus sehat  jasmani,  berbadan  sehat,  dan  tidak  

memiliki  penyakit  menular yang  membahayakan  diri,  siswa,  dan  orang  

lain;  (7)  Standar  psikis, adalah  guru  sehat  rohani,  artinya  tidak  

mengalami  gangguan kejiwaan ataupun  kelainan yang  dapat mengganggu 

pelaksanaan tugas profesionalnya. Dengan dimilikinya ketujuh standar 

kompetensi tersebut, dari sinilah terbentuk suatu pola pikir, sikap dan prilaku, 

serta terbentuklah suatu komitmen yang kuat untuk meningkatkan, 

memajukan dan mengembangkan  mutu  pendidikan.  Jadi,  kompetensi  guru  

bertujuan untuk memperoleh acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

pembelajaran,  yang  pada  akhirnya  berimplikasi  terhadap  prestasi  belajar 

peserta didik.
 105

 Untuk mengidentifikasi realisasi kompetensi guru dalam rangka 
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menigkatkan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang, dapat ditelusuri pada tiga aspek kompetensi, yaitu (1) kemampuan 

membuat dan menyusun perangkat pembelajaran berupa perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta pembinaan; (2) penilaian prestasi belajar peserta 

didik, dan (3) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian belajar. 

Salah satu komponen pendidikan di Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang, yang cukup besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran adalah pendidik atau guru. Jumlah guru di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang saat ini sebanyak 51 Orang dengan berbagai 

status, guru tetap yayasan, pegawai negeri sipil, dan guru tidak tetap. Adapun data 

ketiga status guru Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri tersebut dapat dikemukakan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Status Guru Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

No. Status  Jumlah  

1 Guru Tetap Yayasan 27 

2 Pegawai Negeri Sipil 7 

3 Guru Tidak Tetap 17 

 Total 51 

 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa status guru Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri untuk tahun 2018 sebanyak 51 orang, yang terdiri atas, 27 Guru 

tetap yayasan, PNS sebanyak 7 orang, dan guru tidak tetap sebanyak 17 orang. 

Guru PNS yang dimaksudkan adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil 

dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Telah 

dikemukakan pada pembahasan yang lalu, bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan 



 

 

sejumlah standar kompetensi pendidik/guru,  dan sebagai agen pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, 

disebutkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi: (1)Kompetensi 

Pedagogik, (2)Kompetensi Kepribadian, (3)Kompetensi Profesional, dan (4) 

Kompetensi sosial.
106

 

Kompetensi Pedagogik  dengan  kualifikasi akademik bagi guru Madrasah 

Aliyah (MA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Pada poin d disebutkan bahwa “guru pada SMA/MA atau bentuk lain yang 

sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan/ampuh, dan diperoleh dari program studi terakreditasi.
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 Untuk 

lebih jelasnya berikut diuraikan dalam bentuk tabel kompetensi akademik guru 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Kompetensi Pedagogik Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Islam pada  

                                                 
  

106
Republik Indonesia, Standar Nasional Penddikan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Cet. III;  Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 17-

18.   
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Tim Redaksi Nuansa Aulia,  Himpunan Perundang Undangan RI. tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Cet. I; Bandung: NuansaAulia, 2008), h. 18. 

 



 

 

Madrasah  Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

 

No Nama Guru Pendidikan 

Terakhir 

Program 

Studi/Jurusan 

Mata Pelajaran 

yang diajarkan 

1 Dra. Rosmilah Shaleh  S1 Dakwah PKN  

Seni Budaya 

 

2 

 

KM. Zuhriyah, R, S.Hi 

 

S1 

 

Hukum Islam 

Bahasa Arab 

Ilmu Arudy 

Qawaid 

Ilmu Balagah 

3 Dra. Hj. ST. Aisyah S1 Aqidah Filsafat Aqidah Akhlak 

 

4 

 

Dra. Hj. Rosdianah, HS. MM 

 

S2 

 

Manajemen 

Bahasa Arab 

Qawaid 

Ilmu Arudy 

5 Dra.  Hj. ST. Halijah,  M.Pd.I S2 PAI Fikhi 

6 Dra. Hj. Nur Rahmah, MM S2 Manajemen al Qura>n 

Hadits| 

Ilmu Hadits 

7 Rahmawati Rahim,SS S1 Sastra Bahasa 

Indonesia 

8 Dra. Hj. Fatmawati Latif, M.Si S2 Administrasi 

Negara 

PKN 

9 Sumarno, S.Ag S1 PAI Sejarah 

Indonesia 

10 Dra. Hj. St. Hajerah Umar S1 Pendidikan Sosiologi 



 

 

Agama Geografi 

11 Drs. Muhammad Ali S1 Aqidah Filsafat Ilmu Tafsir 

Keas’adiyahan 

12 ST. Aminah, ST, M.Si S2 Sains  Kimia 

13 Mulkaidah, S. Pd. I S1 PAI Seni Budaya 

 

14 

 

Asni Suhail, SS 

 

S1 

 

Sastra Inggris 

Bahasa Inggris 

Sejarah 

Indonesia 

15 KM. Herianti, S. Pd. I S1 PAI al Qur’a}n 

Hadits| 

Ilmu Hadits| 

16 KM. Nashirah, S. Ag S1 PAI Bahasa Arab 

Ilmu Nahwu 

17 KM. Rosnaeni Nawir, S. Pd.I S1 PAI Ilmu Tafsir 

18 St. Fatimah, S. Pd, M. Pd. S2 Pendidikan 

Matematika 

Matematika 

19 KM. Kasyifah Ilyas, S. Pd. I S1 PAI SKI 

Ilmu Mantiq 

20 Irmayanti, S. Pd. S1 Pendidikan 

Biologi 

Biologi 

21 Ummul Khaer, S. Pd. S1 Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Indonesia 

22 Hasma, S. Pd. I S1 PAI SKI 

23 Falihal Hairi, S. Pd. I S1 PAI Ilmu Balagah 

24 Dra. Hj. Surhayati Yusuf S1 Pendidikan 

Agama 

Bahasa 

Indonesia 



 

 

25 Aminah Akis, S.IP S1 Hubungan 

Internasional 

Bahasa Inggris 

26 Hasrita, S. Pd. S1 Pendidikan 

Fisika 

Fisika 

27 Jazilah Katu, S. Pd. I S1 PAI al Qur’a>n 

Hadits| 

Seni Budaya 

28 Dra. Aidah Latif, S. Pd. I S1  PAI Fikhi 

Ushul Fikhi 

29 Drs. H.Sulaiman Abdullah S1 PAI Ilmu Tafsir 

30 KM. Fitri, S. Pd.I S1 PAI Ushul Hadits 

31 Drs. H. M. Nasir, M. Ag S2 PAI Akhlak 

Keas’adiyahan 

32 Muh. Amir Muhadi, S.Ag S1  PAI Aqidah Akhlak 

33 Drs. Ambo Asse. M. Pd. S2 PAI Fikih 

Ushul Fikih 

Ilmu Kalam 

34 Andi Maddukelleng, S. Pd. S1 Pendidikan 

Matematika 

Matematika 

35 Burhanuddin, S. Pd, M. Si S2 Manajemen Ekonomi 

36 Rusdianto, ST S1 Tehnik  Matematika 

37 Drs. Ambo Upe, S. Pd S1 Pendidikan 

Matematika 

Matematika 

38 M. Arifai, S. Pd, M. S.i S2 Sains Fisika 

39 Drs. M. Ya’laAdnan, M. Pd. S2 Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris 



 

 

40 Hastuti, S.Hi S1 Hukum Islam Prakarya 

41 Abdul Hannan, S.Ag, M.Ag S2 PAI Ushul Fikhi 

42 Drs.H.M. Yusuf Razaq, M.Pd.I S2 PAI Ilmu Arudi 

43 Ernawati, S. Pd. I S1 PAI Penjas 

44 Fitriani Arsyad. S. Pd. S1 Pendidikan 

Matematika 

Matematika 

45 ST. Rabiah Lamming, Sos, M. 

Sos. I  

S3 Dirasah 

Islamiyah 

Geografi 

46 Kasriani, S. Pd S1 Pendidikan 

Fisika 

Fisika 

47 Muh. Arfi Amin, S. Ag  S1 PAI Biologi 

48 Basri Saibe, S. Pd. S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris  

49 ST. Aminah HT, S. Pd S1 Pendidikan 

Komputer 

Prakarya 

50 Rosmaya, S.Pd.  

S1 

 

PAI 

Aqidah Akhlak 

Akhlak 

Ilmu Kalam 

51 Hamran, S. Pd S1 PAI Prakarya  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi akademik guru di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, sangat bervariasi, bahwa dari 51 guru 

tersebut, berdasarkan latar belakang atau pendidikan terakhir kesemuanya adalah sarjana. 

Strata Satu (S1) sebanyak 35 orang, Strata Dua (S2), 13 orang, dan Strata Tiga (S3) 2 

Orang. Sebagian besar guru tersebut mengajar tidak sesuai dengan ijazah/jurusannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah As’adyah Puteri 
Sengkang sebagai berikut: “hal ini terjadi karena, dilingkungan Pondok Pesantren 
As’adiyah ada Pendidikan Tinggi Agama Islam, maka lulusannya ini kemudian direkrut 
menjadi pendidik, walau memang ada yang tidak sesuai dengan latar belakang 



 

 

pendidikannya. Misalnya, ada lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam tapi diberi 
tugas mengajarkan mata pelajaran Umum, misalnya Bahasa Indonesia, Sejarah Nasional, 
dan lain lain.”

108
  

Dalam standar Kompetensi Guru Pendidikan Islam pada Sekolah Umum dan 

Madrasah, yang diterbitkan Kementerian Agama RI, disebutkan tentang kompetensi guru 

Pendidikan Islam yang mengajar di Madrasah, termasuk Madrasah Aliyah, terdiri atas 

beberapa kompetensi, yakni kompetensi Utama, dan kompetensi pendukung, sebagai 

berikut:  

1. Kompetensi Utama 

Pengetahuan yang dimiliki oleh guru Madrasah harus mendalam terutama 

meliputi hal berikut: 

a. Kemampuan Akademik 

a) Memahami dasar dasar sosiologi dan psikologi Pendidikan Islam dan umum 

b) Memahami karakter dan perkembangan psikologis, sosiologis dan akademik 

setaip peserta didik 

c) Memahami cara mengembangkan kecerdasan intelektua, emosional, dan 

spiritual peserta didik 

d) Memahami kurikulum yang berlaku secara utuh, terutama menyangkut mata 

pelajaran yang menjadi bidang tugasnya 

e) Memahami relevansi bidang studi yang diajarkan dengan ajaran keislaman 

atau sebaliknya. 

f) Memahami metode pembelajaran yang paling tepat dan mutakhir 

g) Memahami perencanaan, proses, dan evaluasi belajar yang tepat. 

h) Memahami cara memanfaatkan jam belajar yang terbatas secara efektif. 
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Wawancara, Dra. Rosmilah Shaleh (Kepala Madrasah Aliyah Puteri Sengkang), Pada 

tanggal 14 April 2018 di Sengkang. 



 

 

i) Memahami cara penggunaan alat bantu (teknologi) dan sumber belajar secara 

tepat 

j) Memahami tujuan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah 

k) Memahami tujuan pendidikan Nasional 

b. Kemampuan Menciptakan Suasana Belajar yang Kondusif. 

a)  Menciptakan lingkungan Madrasah yang saling menghormati dan memahami 

b) Menanamkan agar peserta didik memberi penghargaan yang tinggi terhadap 

ilmu dan belajar 

c) Membiasakan perilaku dan sikap yang sopan kepada yang lain. 

d) Menumbuhkan sikap positif seperti tekun, sabar, menghargai dan menerima 

dan tegar terhadap kenyataan yang di alami (tawakkal) dan berfikir positif. 

e) Membiasakan peserta didik menjaga kebersihan dan merawat kepentingan 

umum. 

f) Mengembangkan prilaku tepat waktu dan memenuhi janji 

g) Membangun hubungan emsional yang erat antara peserta didik dan Madrasah. 

h) Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik, jelas dan tepat 

i) Menggunakan berbagai pendekatan dalam kegiatan pembelajaran 

j) Memberi perhatian kepada segenap peserta didik dengan baik, serta 

mengevaluasi proses dan perkembangan belajar  

k) Menunjukkan sikap mudah dihubungi, tidak kaku (fleksibel) dan bertanggung 

jawab. 

2.  Kompetensi Pendukung 

a.  Kemampuan Membangun Hubungan dan Komunikasi. 

a) Mengutamakan kerja kolaboratif dan kolektif sesama guru dan warga 

madrasah lainnya. 

b) Membangun lingkungan kerja yang bersahabat (healty relationship). 



 

 

c) Membantu jalannya program dan kebijakan madrasah serta berpartisipasi di 

dalamnya 

d) Menjaga komunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat 

e) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar adrasah 

f) Menjaga kepercayaan warga Madrasah 

g) Mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam madrasah  

h) Menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan 

i) Menjamin bahwa setiap peserta didik mendapat perlakukan dan kesempatan 

yang sama untuk belajar 

j) Menempatkan kesuksesan setiap peserta didik sebagai tujuan dan setiap 

langkah yang diambil. 

b. Kemampuan Kepemimpinan 

a) Memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik 

b) Mendorong peserta didik untuk tidak tergantung pada orang lain dalam 

belajar. 

c) Menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibel 

d) Fokus pada pembelajaran 

e) Menunjukkan sikap adil, tidak memihak atau mengistimewakan seorang 

peserta didik lebih dari peserta didik yang lain 

f) Memberi dukungan dan bantuan kepada sesama guru atau tenaga 

kependidikan lain yang menghadapi masalah. 

g) Menunjukkan prilaku yang sopan dan bertanggung jawab 

h) Mengakui, menghargai, dan memberi dukungan terhadap perbedaan 

pandangan. 

i) Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan keahlian dan mendorong guru 

lain untuk juga berpartisipasi 



 

 

j) Mengelola sumber sumber yang ada secara efektif dan benar. 

k) Mendorong dan sebisa mungkin menfasilitasi guru lain untuk 

mengembangkan diri. 

c. Kemampuan dalam Mengembangkan  diri. 

a) Mengambil inisiatif dalam mengembangkan kemampuan diri tanpa perlu 

menunggu instruksi atasan. 

b) Menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari metode pembelajaran 

yang terkini. 

c) Melakukan refleksi dan riset sederhana terhadap pengajaran, secara berkala. 

d) Mengikuti pelatihan atau pertemuan nonformal tentang pendidikan. 

e) Melakukan dialog informal untuk berbagi pengalaman dengan sesama guru. 

f) Memberi bantuan baik secara langsung maupun tertulis kepada guru yang lain. 

g) Mendorong sesama guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan 

kerja kolektif dalam memberi masukan bagi perbaikan praktek mengajar. 

Kompetensi guru di Madrasah, yang dikemukakan Kementerian Agama RI 

lebih bersifat normatif yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut KM. 

Zuheriyah, S.Hi (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang), mengatakan bahwa kompetensi guru, baik 

kompetensi utama maupun pendukung merupakan kompetensi yang harus 

dikuasai dan hal tersebut merupakan kompetensi yang bersifat personal, yang 

diharapkan dimliki oleh seorang guru, sehingga dapat menjalankan profesinya 

untuk mencapai hasil optimal, yakni terwujudnya prestasi belajar peserta didik. 

Kompetensi guru pendidikan Islam tersebut dapat berimplikasi langsung terhadap 

peningkatan kualitas pembelajaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pembelajar, guru seharusnya mengarahkan semua upayanya menuju 



 

 

terwujudnya prestasi belajar peserta didik.
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 Seperti yang telah dikemukakan 

pada pembahasan tersebut, bahwa salah satu kompetensi inti yang harus ada pada 

setiap guru, termasuk guru di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, 

adalah kompetensi pedagogik, yakni guru harus menguasai karakteristik peserta 

didik, baik dari aspek fisik, moral, emosional, dan spiritual serta  intelektual. 

Menurut Dra. Rosmilah Shaleh (Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang), bahwa kompetensi guru pendidikan Islam seperti ini, diperlukan agar 

guru tersebut, memiliki kemampuan untuk melakukan pengidentifikasian potensi 

yang dimiliki peserta didik, terutama mata pelajaran yang diampuh, 

mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki, dan mendeteksi kesulitan belajar 

peserta didik.
110

 Sedangkan kompetensi guru pendidikan Islam, yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsinya sebagai pembelajar, guru hendaknya menguasai teori 

belajar dan prinsip kegiatan pembelajaran, dan mampu menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif dalam mata pelajaran yang diampuh. 

Kompetensi guru Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, dalam hal 

ini, kompetensi diperlukan bagi setiap guru, agar di dalam menjalankan fungsi 

profesinya, dapat secara optimal. Karena dalam konteks masyarakat yang maju 

dan modern, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan 

kemampuan membuat kebijakan. 

Menurut Dra. Rosmilah Shaleh (Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang), bahwa kompetensi guru diperlukan dalam rangka 

mengembangkan dan mendemonstrasikan prilaku pendidikan, bukan sekedar 

mempelajari keterampilan mengajar. Tetapi merupakan penggabungan dan 
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Wawancara, KM. Zuheriyah, S.Hi (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum 

Madrasah Aliyah Puteri Sengkang), Pada tanggal 14 April 2018 di Sengkang.  
110

Wawancara, Dra. Rosmilah Shaleh (Kepala  Madrasah Aliyah  As’adiyah Puteri 

Sengkang), Pada tanggal 14 April 2018 di Sengkang. 



 

 

aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk 

prilaku nyata.  Prilaku pendidikan harus pula ditunjang aspek lain, seperti 

menguasai bahan ajar, memahami teori kependidikan serta kemampuan 

mengambil keputusan yang adil berdasarkan nilai, sikap dan kepribadian.
111

   

Guru pendidikan Islam selain bertugas menyampaikan informasi kepada 

peserta didik, tentang ajaran dan nilai-nilai Islam, juga yang lebih penting adalah 

guru harus menjadi fasilitator yang membuka dan memberi ruang kemudahan 

kepada peserta didik, agar dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, 

gembira, penuh semangat, tidak cemas tetapi berani mengemukakan pendapat 

secara terbuka. Hal ini merupakan modal dasar peserta didik untuk tumbuh dan 

berkembang dan siap beradaptasi menghadapi berbagai suasana. Oleh karena itu, 

kompetensi guru harus berimplikasi langsung terhadap peserta didik.  

Dra. Hj. Fatmawati Latif, M.S.i (Wakamad kesiswaan Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang), menjelaskan bahwa guru sebagai fasilitator, artinya 

guru itu, tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, atau 

kurang terbuka, tetapi guru pendidikan agama Islam, harus pula memiliki 

kemampuan untuk mendengar pendapat peserta didik, terutama aspirasi 

perasaannya, menerima ide dan gagasan peserta didik yang bersifat inovatif, dan 

kreatif, serta toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama 

proses pembelajaran berlangsung.
112

Selain sebagai fasilitator dalam pembelajaran, 

guru pendidikan agama Islam juga pembangkit semangat atau motivator bagi 

peserta didik, motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, peserta didik akan belajar sungguh-sungguh apabila 

memiliki motivasi belajar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahamaan, 
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pengetahuan dan pengamalan materi pendidikan Islam, bagi peserta didik 

motivasi perlu dimiliki seorang guru, termasuk guru pendidikan Islam. 

Kompetensi motivasi guru, akan berimplikasi langsung terhadap peserta didik, 

yakni dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mengarah kepada 

peningkatan prestasi belajar. Selain itu, guru pendidikan Islam juga harus  

memiliki kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul, dan berinteraksi secara  

efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik, masyarakat madrasah lainnya. Kompetensi sosial guru Pendidikan 

agama Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, ditandai antara lain: 

1. Mengunjungi tempat tinggal peserta didik jika ada yang sakit 

2. Orang tua sebagian peserta didik sering berkunjung ke asrama, melihat 

keadaan sekaligus bertemu oleh guru dan pembina, dan saling memberi 

informasi. 

3. Mengadakan pertemuan silaturrahim dengan pihak madrasah dan orang 

tua peserta didik dalam suatu momen tertentu 

4. Mengundang orang tua peserta didik jika madrasah mengadakan suatu 

acara mengundang para orang tua siswa. 

 Mengimplementasikan kompetensi sosial ini, guru pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri menurut Dra. Rosmilah Shaleh (Kepala 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang), lebih berkaitan dengan tanggung 

jawab, guru harus mengetahui dan memahami nilai, norma, dan sosial, serta 

berusaha berprilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru 

juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran. 

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan 



 

 

nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya.
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 Selain 

itu, guru juga harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, 

yakni meningkatkan pengertian masyarakat  tentang tujuan serta sasaran yang 

ingin dicapai madrasah. Guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong 

terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak sekedar hanya mencerdaskan 

peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian peserta didik, berakhlak 

mulia, berkarakter. Salah satu tugas guru adalah menerjemahkan pengalaman 

yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik.        

Menurut Kasyifah, S.Pd.I (Guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang), bahwa kompetensi guru yang berkenaan 

dengan kemampuan guru untuk memahami berbagai teori belajar dan prinsip 

pembelajaran terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah, dengan 

menetapkan atau menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran. Dalam 

kaitannya, diperlukan suatu metode pembelajaran yang efektif dan efisien.
114

 

 

C. Upaya Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang Kabupaten Wajo 

 Guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki suatu kecakapan, 

kemampuan, dan memenuhi kualifikasi yang cukup dalam mendukung profesinya. 

Diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, 

tanpa mengabaikan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

1. Perencanaan pembelajaran 
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Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses pembelajaran yang 

harus dilakukan oleh guru. Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan  pada  waktu  yang  

akan  datang. Perencanaan  pembelajaran  di Madrasah Aliyah  As’adiyah Puteri 

Sengkang, ditandai adanya kurikulum,  Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), jadwal pembelajaran  program  semester, analisis pembelajaran, buku 

paket. Perangkat pembelajaran tersebut ada yang dibuat atau diadakan madrasah 

seperti kurikulum, silabus, jadwal pembelajaran, sedangkan RPP, buku paket, 

program semester, analisis program pembelajaran dan absensi peserta didik d ibuat 

oleh guru kelas. Menurut Dra. Rosmilah Shaleh, (Kepala Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang), bahwa perangkat pembelajaran yang berkaitan langsung 

atau disusun oleh guru yang bersangkutan memang sudah diwajibkan untuk 

membuatnya, namun saat  ini  hampir  semua  guru,  baik  guru  mata pelajaran  

maupun guru pendidikan Islam telah memiliki silabus, dan RPP serta kelengkapan 

lainnya.
115

 

Pengadaan perangkat pembelajaran tersebut, selain dimaksudkan untuk 

kelengkapan administrasi pendidikan dan pembelajaran, juga yang lebih penting, 

perangkat itu menjadi dukungan kuat untuk membangun kompetensi guru dalam 

rangka memajukan dan mengembangkan mutu pendidikan Islam, yang ditandai 

meningkatnya prestasi belajar peserta didik. Ketika menanyakan kepada Dra. Hj. 

Rosdiana, HS, MM (Guru Bahasa Arab, Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang), tentang upaya dan langkah apa yang selama ini dilakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, mengatakan bahwa banyak  aspek yang 

harus  diperhatikan, selain melengkapi perangkat pembelajaran yang dibutuhkan 
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untuk menunjang kegiatan pembelajaran, juga meningkatkan kompetensi guru, seperti 

selalu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menciptakan kerjasama dan 

komunikasi antara orang tua peserta didik dengan pihak madrasah, menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan, dan sebagainya.
116

 Untuk mengidentifikasi guru 

yang ideal ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang 

dinilai kompeten secara profesional; (1) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan 

baik; (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya; (3) mampu bekerja untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah; (4) mampu melaksanakan peran dan 

fungsinya dalam pembelajaran, dan membuat laporan serta mengerjakan administrasi 

pendidikan. Tugas dan fungsi guru, termasuk guru pendidikan mata pelajaran, dapat 

dikemukakan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Tugas Pokok Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas Pokok Deskripsi Tugas/Fungsi 

Mengajar 

a. mampu merumuskan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, serta merumuskan tujuan pembelajaran 

b. menguasai prinsip-prinsip pembelajaran dan teori 

pendidikan 

c. mengintegrasikan: pendekatan, metode, dan strategi, dan 

teknik pembelajaran 

d. mampu menggunakan sarana pendidikan dan 

pembelajaran secara efektif dan efisien 

e. mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran 
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Mendidik 

a. mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

b. memahami dan menghayati tugas profesi sebagai guru yang 

dapat dicontoh, ucapan dan perkataan 

c. mampu menjadi teladan yang baik 

d. memiliki sifat terpuji dan menjauhkan diri dari sifat tercela 

e. beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 

Melatih 

a. mampu merumuskan tujuan pembelajaran 

b. mampu menunjukkan gerakan-gerakan dalam ibadah shalat 

misalnya 

c. mampu melafazkan ayat-ayat al Qur’a>n dengan baik dan 

benar, menguasai kaligrafi tulisan huruf hijaiyah 

Menilai 

a. memahami tujuan dan fungsi evaluasi 

b. memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip penilaian 

pendidikan 

c.  menguasai jenis, teknik dan cara penilaian 

d. memahami standar penilaian pendidikan 

Berdasarkan tabel tersebut, bahwa keberhasilan peserta didik mencapai 

prestasi belajar, tidak lepas dari komitmen guru untuk memajukan dan 

mengembangkan pendidikan melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran yang menyenangkan, diciptakan oleh guru bersama peserta didik. 

Untuk mengetahui apakah interaksi antara guru dengan  peserta didik  memberi  

hasil  dengan  tercapainya  kompetensi  yang telah ditetapkan, harus ditelusuri 

melalui penilaian.  



 

 

Dra. Hj. Fatmawati Latif, M.S.i (Wakamad kesiswaan Madrasah Aliyah  

As’adiyah Puteri Sengkang) menjelaskan bahwa untuk mengetahui  berhasil  

tidaknya  peserta didik  mencapai  prestasi  belajar  harus diukur melalui proses 

penilaian, karena penilaian merupakan instrumen penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan tujuan; (1)  untuk menelusuri agar proses pembelajaran 

berjalan sesuai dengan rencana. Dalam  hal ini guru mengumpulkan informasi dan 

data sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian 

kelas agar memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi; (2) pengecekan, 

artinya penilaian dilaksanakan untuk mengecek adakah kelemahan yang dialami 

peserta didik dalam belajar. Melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal 

maupun informal guru melakukan  pengecekan kemampuan apa yang peserta didik 

telah kuasai dan apa yang belum.
117

 

Penilaian yang dilaksanakan dengan maksud mengukur tingkat 

keberhasilan  peserta didik  dalam  mata  pelajaran  atau  kelas,  harus  disusun 

secara terencana dan sistematis oleh guru memiliki fungsi motivasi, belajar tuntas 

dan efektivitas pengajaran dan umpan balik. Penilaian kelas salah satu  fungsinya  

adalah  mendorong  peserta didik  untuk lebih giat belajar. Latihan,  tugas  dan  

ulangan  yang  diberikan  oleh  guru  harus memungkinkan peserta didik melakukan  

proses pembelajaran baik secara individual maupun kelompok. Bentuk latihan, 

tugas dan ulangan dirancang, sehingga peserta didik terdorong untuk terus belajar 

dan merasa kegiatan penilaian itu menyenangkan dan menjadi kebutuhannya. 

Dengan mengerjakan latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan oleh guru, peserta 

didik memperoleh gambaran tentang hal-hal apa yang dia sudah lakukan atau 

dikuasai dan belum diketahuinya. Untuk menentukan hasil belajar dengan 
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kompetensi guru, harus dilihat dalam berbagai dimensi, diantaranya kinerja guru. 

Diantara tanda-tanda kompetensi guru yang baik, adalah : 

1. Disiplin kerja, datang dan pulang sekolah tepat waktu  

2. Jarang sekali meninggalkan madrasah tanpa ada alasan yang jelas 

3. Senantiasa melengkapi dirinya dengan sumber belajar, seperti penyiapan perangkat 

pembelajaran, mampu memanfaatkan media pembelajaran yang efektif. 

4. Mencintai anak didiknya, bergaul dan berinteraksi secara proporsional, adil dan 

bijaksana. 

5. Merasa sedih jika ada peserta didik yang kurang berhasil dalam belajar. 

Menurut penulis kelima sikap guru tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap 

upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik. Apakah semua guru di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang sudah memiliki kompetensi yang sama, dari hasil pengamatan 

penulis memang ada sebagian guru Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang  kurang 

apresiatif terhadap kemajuan peserta didik, bahkan ada guru kalau sudah menyajikan 

materi pembelajaran berdasarkan jam atau waktu di dalam kelas, kewajibannya seakan-

akan sudah tidak ada lagi, ia hanya menyampaikan materi pembelajaran di hadapan 

peserta didik secara monoton, dan kalau sudah disampaikan, tidak ada lagi tindak lanjut, 

berhasil atau tidak menguasai kompetensi yang ditetapkan atau tidak, tidak lagi menjadi 

perhatian guru. Guru yang seperti ini diposisikan sebagai guru yang tidak memiliki rasa 

tanggungjawab dan kompetensi  untuk memajukan pendidikan dan pembelajaran. Dalam 

konsep pendidikan sekarang, guru tidak hanya bertugas menyampaikan  materi  

pembelajaran  dihadapan  peserta didik  lalu  tugasnya sudah selesai bila materi 

sudah disajikan, tetapi guru harus menjadi fasilitator yang  bertugas  memberikan  

kemudahan  belajar,  kepada  semua  peserta didik, agar dapat belajar dalam 

suasana menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan tidak merasa 

ditekan oleh guru di dalam kelas, tetapi peserta didik  ditumbuhkan  keberaniannya  



 

 

untuk  mengemukakan  pendapat. Rasa gembira penuh semangat, tidak cemas, 

tidak merasa tertekan, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka 

merupakan modal dasar bagi peserta didik Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang untuk tumbuh dan berkembang menjadi peserta didik yang berprestasi 

dalam arti luas. 

Dra. Rosmilah Shaleh  (Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang), 

mengatakan bahwa memang masih ada guru di Madrasah ini kurang peduli atas 

kemajuan pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, ia hanya menjalankan tugas 

dan fungsinya secara monoton, tanpa inovasi dan kreativitas, seperti menggunakan 

media pembelajaran, menetapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan lain 

sebagainya. Sikap guru seperti ini bila dibiarkan akan menghambat proses pencapaian 

hasil belajar. Oleh karena itu, terus menerus bersama dengan pengawas pendidikan, 

untuk melakukan pembinaan, baik tekhnis administrasi maupun pelaksanaan 

pembelajaran.
118

 Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah membuka 

dan memberi kemudahan belajar, bukan hanya menceramahi, atau mengajar, apalagi 

menghajar peserta didik, bukanlah sistem mendidik, saat ini diperlukan guru yang 

demokratis, jujur, terbuka, serta siap menerima kritikan dari orang lain, termasuk 

kritikan dari peserta didik itu sendiri. Disinilah pentingnya pembelajaran terpadu, 

yang digunakan sebagai modal pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi 

peserta didik. Untuk itu, guru sebagai komponen pendidikan yang paling esensial 

keberadaannya terhadap keberhasilan proses pembelajaran.  

Guru Madrasah Aliyah As’adiyah puteri Sengkang, yang memiliki kompetensi 

untuk memajukan penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada prilaku yang 

ditampilkannya baik ketika di Madrasah ataupun diluar, seperti : 
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1. melakukan observasi atau pengamatan atas peserta didik dalam berbagai situasi baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

2. Menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta didik, sebelum 

dan sesudah proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung, untuk memberi arahan, 

bimbingan, dan sebagainya. 

3. Memiliki catatan tentang perkembangan dan kemajuan peserta didik, lalu memberik 

komentar yang akan dilakukan secara konstruktif. 

4. Memeriksa dan memberi saran tentang catatan peserta didik untuk diperbaiki atau 

dirapikan, sehingga lebih bersih, jauh dari coretan-coretan  yang tidak perlu. 

5. Memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. 

Lima aspek teknis yang terkait secara langsung pembelajaran guru di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, belum atau masih ada guru belum mempratekkannya. 

Hal ini dituntut kepada guru untuk memiliki kompetensi, seperti : (1) menguasai dan 

memahami kompetensi dasar dan hubungannya dengan kompetensi lain, (2) menyukai 

apa yang diajarkan dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi, (3) memahami peserta 

didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya, (4) membuang hal-hal yang kurang 

penting dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi (5) menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik. 

Agar peranan kompetensi guru lebih efektivitas dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, maka perlu 

mengetahui adanya pengaruh atau tidak dapat dilihat dari beberapa aspek output, seperti 

prestasi belajar siswa, dan apresiasi kinerja guru dari kepala madrasah dan pengawas 

pendidikan agama Islam. 

Efektivitas lebih berkaitan dengan perbandingan antara pencapaian tujuan 

dengan rencana yang telah disusun, atau antara perbandingan hasil konkrit dengan hasil 



 

 

perencanaan. Efektivitas pengelolaan pembelajaran pendidikan Islam, bagaimana 

kegiatan itu dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Oleh karena itu 

efektifnya suatu perencanaan pembelajaran sangat tergantung guru untuk melaksanakan 

tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan peserta didik, serta desain 

pembelajaran yang sudah dirumuskan. Indikator suatu kegiatan efektif apabila peserta 

didik mampu memahami, mengetahui, dan mengambil sikap atas kompetensi yang 

dikuasai menjadi milik peserta didik lalu diwujudkan dalam tindakan.  

Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi siswa 

menjadi aktual dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kegiatan 

pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan 

sesuatu, dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: (1) 

berpusat pada peserta didik; (2) mengembangkan kreativitas peserta didik; (3) 

menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang; (4) bermuatan nilai, etika, 

estetika, logika, dan kinertetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam. 

Untuk merealisasikan kegiatan pembelajaran tersebut tentu diperlukan manajemen 

pengelolaan yang lebih efektif oleh guru sebagai komponen yang paling menentukan, 

dengan menggunakan pendekatan kompetensi. Penggunaan pendekatan kompetensi 

menuntut desain pembelajaran yang memenuhi standar. Untuk mengetahui efektif 

tidaknya kegiatan pembelajaran, mata pelajaran pendidikan Islam di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang, haruslah diukur melalui evaluasi dan penilaian secara 

holistik, yakni penilaian pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan praktek 

(psikomotorik). Penilaian kognitif dimaksudkan untuk mengukur tingkat pengetahuan, 

pemahaman peserta didik atas materi pembelajaran yang sudah disajikan guru baik di 

dalam maupun di luar kelas. Sedangkan penilaian afektif bertujuan mengidentifikasi sikap 

penerimaan dan penolakan atas proses pembelajaran yang sudah diterima, sedangkan 



 

 

penilaian psikomotorik bertujuan mendeteksi kemampuan peserta didik untuk 

melaksanakan dan mempraktekkan materi pembelajaran.  

Dra. Aidah Latif, S.Pd.I (Guru Fiqih Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang), menjelaskan bahwa untuk mengefektifkan kompetensi guru pendidikan Islam, 

diperlukan beberapa langkah, antara lain: prosedur pembelajaran, pendekatan, metode, 

teknik mengajar, dan lain-lain.
119

 Dari segi prosedur pembelajaran hal ini telah 

dipraktekkan di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang yang dilihat dalam 

perspektif administrasi atau perangkat pembelajaran, karena telah dibuat seperti RPP, 

analisis program pembelajaran dan jadwal pembelajaran serta sistem penilaian.  

Sedangkan dari segi metode pembelajaran, dari catatan dan hasil observasi 

penulis terhadap aktivitas kompetensi guru pendidikan agama Islam, dominan 

menerapkan metode pembelajaran ceramah. Guru belum mampu memvariasi metode 

pembelajaran, sehingga cara penyampaian materi bersifat monoton, kaku dan tradisional. 

Alasan guru menggunakan metode ceramah harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode ceramah diterapkan karena pertimbangan: (1) peserta 

didik memerlukan penjelasan; (2) benar-benar tidak ada sumber belajar yang bisa 

dipergunakan kecuali ceramah; (3) jika peserta didik di dalam terlalu banyak maka yang 

tepat adalah metode ceramah. Jadi, metode pembelajaran yang dikembangkan oleh guru 

pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang  ini dominan adalah 

metode ceramah. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru, khususnya guru 

pendidikan Islam adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Seperti diketahui bahwa 

dalam proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan pembelajaran yang jelas 

dan bijak, serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan 

penerapan strategi, sehingga peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan 
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pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan 

interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. 

Pusat pengelolaan pembelajaran adalah  peserta didik itu sendiri. Oleh 

karena itu, kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran senantiasa 

berorientasi pada kepentingan peserta didik. Guru harus terampil mengatur dan 

merekayasa segala sesuatu. Guru dapat mengatur peserta didik berdasarkan situasi 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut Dra. Hj. Rosdiana, HS, MM, 

(Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang), bahwa 

kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran salah satunya adalah 

pengaturan terhadap peserta didik,  yakni melakukan pengelompokkan atas 

peserta didik. Pengelompokkan dilakukan oleh guru dalam rangka memperlancar 

proses pembelajaran, misalnya mengelompokkan peserta didik berdasarkan 

rencana tugas yang akan diberikan oleh guru, untuk digunakan sebagai sarana 

bagi guru untuk memberi tugas untuk dikerjakan bagi peserta didik dalam waktu 

yang sama.
120

 Selain kemampuan mengelola peserta didik, juga setiap guru 

dituntut untuk mampu dan cakap berinteraksi denga guru yang lain, karena mata 

pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru ada dan berhubungan dengan mata 

pelajaran yang lain. Oleh sebab itu, guru dituntut mengembangkan 

kepribadiannya, seperti kemampuan mengimplementasikan ilmu yang dimiliki 

kepada peserta didik secara optimal. Dalam hal ini, guru berkewajiban 

mengamalkan ilmunya; menyatukan antara ucapan dan perbuatan, sebab ilmu itu, 

diketahui dengan mata batin, sedangkan amal perbuatan diketahui dan disaksikan 

dengan mata lahir. Sementara pandangan orang lain, selalu melihat dalam 

persepektif lahir. Dalam mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada peserta 
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didik, guru harus bersikap kasih sayang terhadap peserta didik, bersikap toleran 

dan pemaaf. Dalam arti guru harus bersikap positif terhadap peserta didik lapang 

dada, dan menjaga serta memelihara suasana yang lebih kondusif, sehingga 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 

Kegiatan pembelajaran mencerminkan bahwa pembelajaran pendidikan 

Islam tidak sesederhana dalam proses penyampaiannya tetapi pendidikan Islam 

lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, serta kepribadian 

peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan agama Islam memerlukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan isi dan hasil yang diharapkan, dan perlu guru memperhatikan prinsip 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Sebagai guru mata pelajaran 

pendidikan Islam, maka dituntut senantiasa merujuk pada tuntunan ajaran Islam, 

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw., Segala ucapan guru mempunyai 

kekuatan yang dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi peserta didik, 

ucapannya ringkas, sehingga dapat memberikan waktu bagi peserta didik untuk 

memahami dan mengembangannya. Selain sikap kepribadian guru yang 

disebutkan di atas menjadi kompetensi baginya juga yang harus diperhatikan 

adalah guru memahami prosedur pembelajaran. Semua kegiatan guru adalah 

untuk peserta didik sepenuhnya. Oleh karena itu, guru harus mengetahui 

perbedaan karakter setiap peserta didik, lalu melakukan desain pembelajaran 

berdasarkan perbedaan karakter sikap, dan minat peserta didik.  Implementasi 

sebuah prosedur pembelajaran, antara lain: 

1. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu aspek prosedur 

pembelajaran yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh guru, sebagai 

kompetensi dasarnya sebagai pendidik, pengajar, penilai dan pelatih.  



 

 

Proses pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan antara guru 

dengan peserta didik dalam suatu sistem pengajaran untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran. Berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan 

pembelajaran agama Islam harus dijabarkan ke dalam metode pembelajaran yang 

bersifat urgen. Penerapan metode pembelajaran berkaitan dengan kemampuan 

guru mengelola kelas, yakni menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan belajar. Keterampilan mengelola kelas 

lebih merupakan prinsip dasar. Dengan kata lain, kemampuan mengelola kelas 

oleh guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dikembangkan. 

2. Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas lebih merupakan implementasi dari pengelolaan 

pembelajaran. Di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Serngkang guru pendidikan 

agama Islam, sebenarnya telah menerapkan dan melaksanakan kegiatan 

pengelolaan kelas, akan tetapi efektivitasnya terhadap peserta didik masih perlu 

ditingkatkan, dalam arti pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh guru di 

Madrasah ini, belum optimal masih diperlukan langkah yang bersifat praktis. 

Keterampilan mengelola kelas memiliki komponen, sebagaimana dijelaskan oleh 

Dra. Hj. ST. Aisyah (Guru Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang), bahwa dalam mengelola kelas, antara lain kompenennya yang harus 

diperhatikan oleh guru adalah membuat perencanaan mengajar. Perencanaan 

pembelajaran merupakan tugas utama guru dan merupakan realisasi dari 

pengalaman belajar peserta didik yang telah ditetapkan pada tahapan penentuan 

pengalaman belajar. Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran dalam 

berbagai bentuk. Oleh karena itu, guru diberi kewenangan secara luas untuk 

menganalisis silabus sesuai dengan karakteristik dan kondisi madrasah.
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 Menurut St. Jazilah, S.Pd.I, (Guru al Qur’a>n Hadi}s Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang) bahwa untuk pendekatan pembelajaran pendidikan Islam di 

Madrasah ini, ditempuh pendekatan yaitu: (1) Pendekatan keimanan dan pengamalan, 

yaitu mendorong peserta didik untuk melaksanakan shalat lima waktu, dzikir pagi dan 

tadarrus setiap hari diaula Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri sebelum masuk kelas, (2) 

pendekatan emosional, yaitu menggugah perasaan dan emosi peserta didik agar 

menghayati ajaran Islam, sehingga lebih terkesan dalam jiwa peserta didik nilai-nilai 

ajaran Islam tersebut, (3) pendekatan fungsional, pendekatan yang dimaksudkan agar 

peserta didik merasakan manfaat dari pelaksanaan ajaran Islam yang selama ini 

dikerjakan.
122

 

Metode pembelajaran, menurut Dra. Rosmila Shaleh (Kepala Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang), mengatakan bahwa secara umum, metode pembelajaran 

diterapkan oleh guru dominan metode ceramah, serta divariasi dengan metode penugasan 

kepada peserta didik, dalam bentuk tugas di rumah. Sedangkan strategi pembelajaran 

terlihat dari persiapan guru yakni adanya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Perangkat pembelajaran ini mencerminkan adanya strategi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan oleh guru.
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kompetensi Guru Pendidikan  Islam 

dalam Pengelolaan Pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo. 
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Kompetensi utama guru pendidikan Islam, yakni kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, kompetensi sosial, dan kepemimpinan. Bila kompetensi 

tersebut dimiliki oleh setiap guru pendidikan Islam, kemudian diimplementasikan 

dengan baik, akan berimplikasi terhadap peserta didik. Kompetensi guru dalam 

mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian serius, hal ini penting karena 

pendidikan dinyatakan kurang berhasil, jika aspek kompetensi terabaikan dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi guru pendidikan Islam, akan 

efektif jika pengelolaan pembelajaran lebih baik, seperti perencanaan yang 

matang, pelaksanaan yang efektif, dan ada pengendalian. Perencanaan 

pembelajaran oleh guru, artinya memperkirakan yang akan dicapai. Perencanaan 

berfungsi  sentral dari manajemen pembelajaran dan berorientasi dimasa depan. 

Efektivitas kompetensi guru pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang terhadap peserta didik dalam bentuk tabel, sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Efektivitas Kompetensi Guru Pendidikan Islam  

Terhadap Perkembangan Peserta didik 
Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

 

 

Kompetensi 

 

 

Efektivitas  

 

 

 

Pedagogik  

1. Peserta didik memiliki kesiapan belajar karena 

ada perencanaan yang dibuat 

2. Peserta didik mengetahui tingkat kecerdasannya 

3. Peserta didik memiliki ruang untuk 

mengembangkan kreativitasnya 

4. Peserta didik memiliki standar pengetahuan yang 

dimilki atas suatu materi mata pelajaran 

5. Peserta didik mengetahui batas kegiatan 



 

 

pembelajaran secara sistematis. 

 

Kepribadian 

1. Peserta mengenal kepribadian gurunya 

2. Dapat menstabilkan emosi peserta didik 

3. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik 

4. Peserta didik mengetahi standar prilakunya 

5. Peserta didik mengetahui kesalahan yang 

diperbuatnya 

6. Peserta didik memiliki figur dan keteladanan 

gurunya 

7. Membentuk akhlak mulia peserta didik 

 

 

 

Profesional 

1. Peserta didik memahami jenis materi 

pembelajaran 

2. Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran 

3. Peserta didik dapat belajar dengan melihat 

contoh langsung oleh guru 

4. Peserta didik memperoleh informasi yang 

beragam dari guru, sehingga kaya dengan 

pengetahuan 

5. Peserta didik terdorong melakukan elaborasi 

pengetahuan melalui belajar mandiri 

6. Peserta didik mengetahui sumber sumber 

belajar 

 

 

Sosial 

1. Peserta didik mengenal nilai, moral dan sosial 

yang ditunjukkan oleh guru 

2. Peserta didik memperoleh pengetahuan tentang 

budaya, tradisi, demokrasi estetika dan sosial 



 

 

3. Peserta didik memperoleh pengetahuan 

pentingnya hidup bermasyarakat 

4. Peserta didik dapat melakukan kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang ditunjukkan oleh guru. 

  

         Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kompetensi guru, tidak 

hanya untuk guru itu sendiri akan tetapi dapat berimplikasi langsung terhadap 

peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Minat, bakat, dan 

kemampuan potensi yang dimiliki peserta didik tidak akan berkembang secara 

optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru memperlihatkan peserta didik 

secara individual, karena antara satu peserta didik dengan yang lain, memiliki 

karakter yang berbeda. Kemampuan guru mengelola pembelajaran, artinya 

membelajarkan peserta didik secara sistematis, terarah, dan fokus, sehingga 

kegiatan pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan dan 

mengimplementasikan kompetensi guru pendidikan Islam sebagaimana 

dikemukakan sebelumnya, tentu dipengaruhi banyak hal. Mengimplementasikan 

kemampuan kompetensi guru mata pelajaran pendidikan Islam di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo, dalam kaitannya dengan 

pengelolaan pembelajaran diperlukan suatu langkah strategis dan bersifat praktis. 

Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran, mencakup empat aspek utama, 

yaitu; 

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Pelaksanaan interaksi kegiatan proses pembelajaran 

3. Penilaian hasil belajar terhadap peserta didik 

4. Tindak lanjut hasil pelaksanaan pembelajaran 



 

 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun oleh guru 

mata pelajaran pendidikan Islam, yang menggambarkan rencana pembelajaran dan 

prosedur serta manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 

RPP merupakan komponen penting dari kurikulum, paling utama terkait dengan 

RPP adalah menjabarkan silabus ke dalam RPP yang telah operasional dan rinci, 

serta siap dijadikan pedoman pembelajaran. Pada pengembangan RPP guru mata 

pelajaran pendidikan Islam diberi kebebasan, untuk mengubah, memodifikasi dan 

menyesuaikan silabus dengan kondisi sekolah. 

Pelaksanaan interaksi pembelajaran, yang dilakukan oleh guru mata 

pembelajran pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

Kabupaten Wajo, dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah 

disusun oleh sekolah. Penyajian materi pembelaran pendidikan Islam di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang dilaksanakan di kelas. Setiap kelas, mulai 

kelas X sampai dengan XII menerima materi pembelajaran. Untuk menyampaikan 

materi pembelajaran ini, guru menempuh tiga langkah yaitu: 

1. Pendahuluan pembelajaran kegiatan yang dilakukan antara lain: 

a. Guru mengucapkan salam, peserta didik menjawab salam 

b. Guru mengecek nama-nama peserta didik di kelas 

c. Membuka interaksi pembelajaran dengan menghubungkan hasil 

pembelajaran pertemuan yang lalu. 

2. Kegiatan inti pembelajaran, dalam hal ini guru menyajikan  materi 

pembelajaran dengan berpedoman pada RPP, dan buku paket yang 

digunakan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

3. Kegiatan akhir pembelajaran, pada kegiatan ini diberikan ujian atau tes akhir 

pembejaran. 



 

 

 Mengimplementasikan keempat aspek pengelolaan pembelajran tersebut, 

tentu tidaklah gampang, tetapi ada sejumlah faktor, baik faktor yang 

menghambat maupun faktor yang mendukung. 

1. Faktor penghambat 

 Faktor penghambat adalah sesuatu yang menyebabkan kegiatan 

pengelolaan pembelajaran untuk mata pembelajaran pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang kurang optimal pelaksanaannya. 

Ada beberapa faktor yang terjadi dalam lindungan Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang menyebabkan pengelolaan pembelajran kurang optimal, antara 

lain: 

a. Perangkat pembelajaran, di Madrasah Aliyah As’asdiyah Puteri Sengkang ini 

perangkat pembelajran relatif memadai untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan pembelajaran tetapi belum optimal dipergunakan oleh guru mata 

pembelajaran pendidikan Islam artinya perangkat pembelajaran tersebut 

kurang dimaksimalkan penggunaannya. 

b. Hubungan dan kerjasama antara guru mata pelajaran pendidikna Islam dengan 

guru kelas, belum sejalan dalam menerapkan suatu aturan baik yang 

berhubungan dengan peserta didik maupun aturan internal Madrasah, sehingga 

dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari kalangan peserta didik sendiri. 

c. Dukungan orang tua peserta didik di rumah belum optimal. Artinya sikap 

orang tua terhadap anaknya ketika di rumah, tidak mendukung anak 

(memperhatikan keadaan baik shalat maupun kegiatan lainnya) 

Ketiga faktor penghambat tersebut mempengaruhi kinerja guru mata 

pelajaran pendidikan Islam dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. 

2. Faktor pendukung 



 

 

Mengimplementasikan kemampuan kompetensi guru mata pelajaran 

pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten 

Wajo, dalam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran diperlukan suatu 

langkah strategis dan bersifat praktis. Seperti yang telah disebutkan bahwa guru 

mata pelajaran pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

merupakan pengembang kurikulum yang akan menerjemahkan, menjabarkan, dan 

mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran 

pendidikan Islam. Dalam hal ini, tugas guru tidak hanya mentrasnfer ilmu 

pengetahuan, tetapi lebih dari itu, membelajarkan peserta didik supaya dapat 

berpikir integral mencapai makna. Kegiatan tersebut bukan hanya berwujud 

pembelajaran di kelas, tetapi dapat berwujud kegiatan lain, seperti bimbingan 

belajar kepada peserta didik. Untuk melaksanakan dan merealisasikan tugas dan 

fungsi tersebut guru mata pembelajaran pendidikan Islam di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang perlu mendapat dukungan dari semua komponen 

madrasah, seperti kepala sekolah, wali kelas, peserta didik itu sendiri, orang tua, 

peserta didik di rumah, dan sejumlah perangkat pendidikan yang lain, sehingga 

semua komponen berjalan sehingga pelaksanaan pengelolaan pembelajaran 

berjalan secara efektif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kompetensi guru pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang Kabupaten Wajo, belum maksimal, yang berkaitan dengan 

tugas fungsinya sebagai guru hendaknya menguasai teori belajar, prinsip 

kegiatan pembelajaran, dan mampu menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, serta teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang diampuh. 

2. Guru pendidikan Islam dalam pengelolaan pembelajaran di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo, masih diperlukan 

efektifitas yang lebih optimal agar keberhasilan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik dan operasional guru mata pelajaran pendidikan 

Islam, terlihat dari upaya guru untuk melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi terutama yang berkenaan dengan perangkat 

pembelajaran, diperlukan model pembelajaran sesuai dengan tuntutan isi 

dan hasil yang diharapkan. 

3. Faktor penghambat guru pendidikan Islam dalam pengelolaan 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang terdapat 

beberapa faktor ada yang bersifat internal dari dalam lingkungan 

Madrasah sendiri ada pula bersifat eksternal keadaan yang berasal dari 

luar Madrasah. Dari segi faktor pendukung perlu dioptimalkan dari sarana 



 

 

dan prasarana Madrasah, persiapan mengajar guru, perangkat 

pembelajaran dan fungsi yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

 

 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan kepada setiap guru dapat 

melaksanakan dan merealisasikan lima kompetensi yang harus dimiliki 

setiap guru dan menjalankan tugas dan fungsi guru mata pelajaran 

pendidikan Islam di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, perlu 

mendapat dukungan dari semua komponen madrasah, seperti kepala 

madrasah, wali kelas, peserta didik itu sendiri, orang tua, dan sejumlah 

perangkat pendidikan yang lain, sehingga semua komponen berjalan 

sehingga pelaksanaan pengelolaan pembelajaran berjalan secara efektif. 

2. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan kepada guru pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang, agar mengoptimalkan 

memahami perkembangan dan  pertumbuhan peserta didik, sehingga mata 

pelajaran pendidikan Islam dapat lebih optimal dan berhasil menanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam  kepada peserta didik. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Nama guru       : 

Mata pelajaran : 

 

No.  

 

Aspek 

 

Item 

Pernyataan 

 

Hasil yang 

ditemukan 

  Ya        Tidak 

1. Kompetensi Guru a. Kualifikasi pendidikan 

1) Pendidikan minimal S.1 

2) Keahlian/Sertifikasi 

b. Identifikasi peserta didik 

1) Bakat 

2) Minat 

3) Kesulitan belajar 

   

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pengelolaan perangkat 

pembelajaran 

1) Penerapan strategi pembelajaran 

2) Penggunaan media 

3) Penggunaan metode 

4) Penilaian 

d. Pengelolaan kelas 

1) Keakraban guru dengan peserta 

didik 

2) Kedisiplinan penekanan hal-hal 

yang positif 

3) Mampu menciptakan kerjasama 

   



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

a. Faktor 

pendukung 

 

 

b. Faktor 

penghambat 

antar kelas antar kelas 

a. Ketersediaan perangkat 

pembelajaran 

b. Prasarana ketersediaan sumber 

belajar 

a. Keterbatasan jam pelajaran 

b. Kedisiplinan guru 

c. Sarana belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Daftar pertanyaan untuk Kepala Madrasah 

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru pendidikan Islam di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang? 

2. Bagaimana dengan guru yang mengajar pelajaran umum tidak sesuai dengan 

latar pendidikannya? 

3. Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang? 

4. Bagaimana upaya ibu dalam mengelola pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang? 

5. Apa faktor pendukung dan penghamnbat guru pendidikan Islam dalam 

pengelolaan pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

B. Daftar pertanyaan Wakamad Kurikulum 



 

 

1. Apa ibu sudah menguasai 5 kompetensi guru selaku guru pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

2. Apakah kompetensi utama dan kompetensi pendukung harus dikuasai oleh 

seorang guru? 

3. Bagaimana upaya ibu dalam mengelola pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

4. Apa faktor pendukung dan penghambat ibu dalam mengelola pembelajaran? 

5. Bagaimana cara ibu mengatasi faktor penghambat pengelolaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

C. Daftar pertanyaan wawancara Wakamad Kesiswaan 

1. Bagaimana kompetensi guru di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

dalam mengelola pembelajaran? 

2. Bagaimana upaya ibu dalam mengelola pembelajaran di Madrasah Aliyah 

As’adiyah Puteri Sengkang  

3. Bagaimana tugas guru dalam mengelola pembelajaran ? 

4. Apa tugas guru hanya sebagai fasilitator? 

5. Bagaimana guru mengetahui berhasil tidaknya peserta didik mencapai prestasi 

belajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

D. Daftar pertanyaan wawancara guru pendidikan Islam 

1. Apa ibu sudah menguasai 5 kompetensi guru selaku guru pendidikan Islam di 

Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

2. Metode apa saja yang ibu terapkan dalam mengajar ? 

3. Bagaimana upaya ibu selaku guru pendidikan Islam dalam pengelolaan 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

4. Bagaimana guru yang jurusan Pendidikan Agama Islam lantas berbeda dengan 

mata pelajaran yang diajarkan?  

5. Apa faktor pendukung dan penghambat ibu dalam mengelola pembelajaran? 

6. Bagaimana cara ibu mengatasi faktor penghambat dalam mengelola 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

7. Bagaimana cara ibu mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan 

pembelajaran di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten Wajo? 

8. Pendekatan apa yang ibu pakai dalam pembelajaran pendidikan Islam? 

 

 



 

 

 

Dokumentasi di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang Kabupaten 

Wajo 

Kantor Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Wawancara Kepala Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri Sengkang 

 

 

Wawancara Wakamad Kurikulum Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 



 

 

Sengkang 

 
 

Wawancara Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah As’adiyah 

Puteri Sengkang 

 

 
Wawancara Guru Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

Sengkang 



 

 

 
 

 

Wawancara guru al Qur’a>n Hadis} di Madrasah Aliyah As’adiyah Puteri 

 



 

 

 
Wawancara Wakamad Sarana & Prasarana 
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