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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pengalihurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Transliterasi Arab-latin dalam tesis ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Dalam pedoman ini mengikuti system 

transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada UIN Alauddin Makassar. Berikut 

penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut: 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama 

I alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ba B be ب

 ta T te ت

 sa\ s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh Kha atau ha خ

 dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin  Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titk di bawah) ص



 
 

 d}ad d} de (dengan titk di bawah) ض

 t}a t} te  (dengan titk di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titk 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

 waw W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah <’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

apa pun. Jika ia terletak di tengan atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2.Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal 

(monoftong) dan vocal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambingnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Hurup Latin Nama 

 fathah} a A ا

 Kasrah i I ا

 dammah} U U ا ُ



 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Hurup Latin Nama 

 َ  fathah} dan ya Ai a dan i ا ى 

 َ  fathah} dan waw Au a dan u و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Hurup Nama Hurup dan Tanda Nama 

  fathah} dan alif al> a dan garis di atas ........اى

 Kasrah dan ya i> i  dan garis di atas ا   ……..ى

 َ  dammah}dan waw u> u dan garis di atas و  

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

(mendapat harakat fath}ah, kasrahdan d}ammah) transliterasinya adalah (t), 

sedangkan ta marbutah yang mati (berharakat sukun) transliterasinya adalah (h). 

kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ituditeransliterasikan dengan ha (h). 

5.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 



 
 

بَّن  <rabbana : ا   ر 

ی ن  <najjai>na : ا   ن جَّ

ق    al-h}aqq : ا ل ح 

ج    al-h}ajj : ا ل ح 

م    nu“ima : نعُ  

 aduwwun‘ : ع دوُ  

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

, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ى  

ب ى    Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). Contohnya: 

ل ة ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل سف ة

 al-bila>du : ا ل ب لا دُ 

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. Contohnya: 

ن    ta’muru>na : ت أمُرُو 

ءُ   ’al-nau : ا ل نَّو 

ء    syai’un : ش ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi>zila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (لله) 

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

atauberkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

hurufhamzah.Contoh: 

ی ناُ  billa>h ب ا لله di>nulla>h د 



 
 

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

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

ة لله ھ م  ح   hum fi> rah}matilla>h مف ی ر 

10. Huruf Kapital 

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

dalamtransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Hurufkapital, 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 

namadiri 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 yangdidahulu 

ioleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalamcatatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘alinnasi lallazbi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadn al-lazunzila fih al-Qur’an 

Nasal-Din al-Tsi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali Al-Munqizmin al-Dalal 



 
 

ABSTRAK 

Nama   : Juhamri 

Nim   : 80200217024 

Judul: PengaruhKepemimpinanKepala Madrasah dan 

Lingkungan Madrasah 

terhadapKompetensiProfesionalisme Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

KecamatanBontonompodan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowa. 
  

Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmendeskripsikan: 1) 

KepemimpinanKepalaMadrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan KabupatenGowa, 2) Lingkungan 

Madrasah IbtidaiyahMuhammadiyah di KecamatanBontonompo dan Bontonompo 

Selatan KabupatenGowa, 3) KompetensiProfesional Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowa, 4) PengaruhKepemimpinanKepala Madrasah 

terhadapKompetensiProfesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan KabupatenGowa, 5) 

PengaruhLingkungan Madrasah terhadapKompetensiProfesional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowa, 6) PengaruhKepemimpinanKepala Madrasah dan Lingkungan 

Madrasah secarabersama-samaterhadapKompetensiProfesional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowa. 

Penelitianinimenggunakanpendekatanmultidisipliner yang 

terdiriataspendekatanteologis normative dan kependidikan. Jenispenelitian yang 

digunakanadalahdeskriptifkuantitatifdengananalisisstatistikdeskriptif dan 

analisisinferensial. Adapunpopulasinyasebanyak 123 orang yang terdiridari guru dan 

kepala madrasah dari 12 madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah yang adadi 

KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowa.Sedangkansampelnyamenggunakansistemacak(random 

sampling)melaluicaraacaksederhana(Simple Random Sampling) yang 

hasilnyasebanyak 70 respondenmelaluiundian. 

Hasil penelitianiniadalah: 1) KepemimpinanKepala Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowaterkategoritinggiataukuat, 2)Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 
SelatanKabupatenGowaterkategoritinggiataukuat., 3) KompetensiProfesional Guru Madrasah 



 
 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowaterkategoritinggiataukuat, 4) PengaruhKepemimpinanKepala 

Madrasah terhadapKompetensiProfesional GuruIbtidaiyah Muhammadiyah di 
KecamatanBontonompodan Bontonompo Selatan KabupatenGowapositif, 5) 

PengaruhLingkungan Madrasah terhadapKompetensiProfesional Guru Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo SelatanKabupatenGowapositif, 
6) Pengaruhkepemimpinankepala Madrasahdan Lingkungan Madrasah secarabersama-

samaterhadapKompetensiProfesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

KecamatanBontonompodan Bontonompo SelatanKabupatenGowatidakpositif. 

Implikasipenelitiannyaadalah: 1) Para kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
yang ada di KecamatanBontonompo dan Bontonompo Selatan 

KabupatenGowasenantiasamemberikanbimbingan dan 

dukungandalamtercapainyatujuanpendidikan,  2) Para guru Madrasah Ibtidaiyahdi 
Muhammadiyah yang ada di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowameningkatkankemampuan dan 

kinerjanyadalammengajarsehinggatujuanpendidikandapattercapai,  3) Para 
pimpinanMuhammadiyah yang ada di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowamemberikandukungan dan masukanbagipengembanganyayasan dan 

organisasi agar tujuanpendidikandapattercapai,  4) Para camatyang ada di 

KecamatanBontonompodan Bontonompo SelatanKabupatenGowamemberikandukungan dan 
bantuankepadapihak Madrasah gunakepentinganbangsa dan Negara, 5) Para masyarakat dan 

tokohmasyarakatyang ada di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowamemberikanbantuan dan 
sumbanganbagipembangunanyayasangunakepentingan dan kemaslahatanumat, 6) Para 

penelitiberikutnyamenjadikantesisinisebagairujukandidalammengembangkanpenelitianselanjut

nya. 

  



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia 

dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. 

Komponen-komponen sistem pendidikan yang mencakup sumber daya manusia dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu: tenaga kependidikan guru dan non guru. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 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. Tujuan umum pendidikan adalah menjadi insan kamil dengan 

takwa sebagai ikonnya. Tujuan mencapai predikat itu masih dibutuhkan pembinaan 

dan bimbingan sehingga manusia memperoleh predikat “hamba yang berserah diri” 

sebagai tujuan akhir dari sebuah pendidikan.1  

Standar nasional pendidikan menurut Syamsul Bachri Thalib berisi kerangka 

tentang apa yang harus diketahui, dilakukan, dikuasai, dan dilakukan oleh peserta 

didik pada setiap tingkatan. Kerangka ini disajikan dalam bentuk pengembangan 

ilmu-ilmu dasar dengan sistematika keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan 

                                                             

1Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 27-28. 



 
 

secara akedemik. Standar ini juga disertai dengan standar pembentukan akhlak mulia 

yang mengutamakan pembentukan sistem nilai untuk mewujudkan manusia Indonesia 

yang kepribadian dan beretos kerja.2 

Islam lebih jauh telah memberikan contoh dan gambaran pendidikan yang baik. 

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak. Allah berfirman dalam QS 

Luqman/31: 17-18, yang berbunyi; 

   
  

   
   

     
      

     

       لله  

    
   

Terjemahnya; 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah). dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.3 

 

Madrasah adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan yang bersifat kompleks 

dan unik. Bersifat kompleks karena madrasah sebagai organisasi yang didalamnya 

                                                             

   2Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Emperis Aplikatif (Cet. II; 

Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 11. 

   3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kencana, 2013), h. 396. 



 
 

terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 

menentukan. Sedang bersifat unik, menunjukkan bahwa madrasah sebagai organisasi 

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, yaitu 

ciri-ciri yang menempatkan madrasah memiliki karakter sendiri, dimana terjadi 

proses belajar mengajar tempat terselenggarakannya pembudayaan kehidupan umat 

manusia. Sesuai dengan ciri-ciri madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan 

unik. Sebuah madrasah ada yang namanya kepala madrasah, yang merupakan 

personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

sekolah.4 Dia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang 

dipimpinnya. Kepala Madrasah selain bertanggung jawab atas kelancaran jalannya 

sekolah secara teknis akademis juga bertanggung jawab atas segala kegiatan, keadaan 

lingkungan madrasah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan 

masyarakat sekitar.  

Sisi tertentu kepala madrasah dapat dipandang sebagai pejabat formal, sedang 

dari sisi yang lain Kepala Madrasah dapat berperan sebagai manager, sebagai 

pemimpin, sebagai pendidik, dan peran kepala madrasah sebagai staf. Kepala 

Madrasah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi 

Kepala Madrasah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan 

                                                             

4Muhamad Saroni, Manajemen Madrasah  (Cet. II; Yogyakarta: Ar Russ, 2006), h. 7. 



 
 

tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas. 

Oleh karena itu kepala madrasah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab 

pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan 

yang berlaku. Karena itulah kepala madrasah mempunyai tanggung jawab yaitu 

kepada atasan, kepada bawahan, kepada sesama rekan kepala madrasah atau instansi 

terkait. Kepala madrasah merupakan figur pemimpin yang siap bekerja keras untuk 

dapat memajukan sekolah serta meningkatkan produktifitas/kinerja guru secara 

intensif serta mampu Membina dan membimbing para guru, dan harus senantiasa 

menumbuhkan semangat dan motivasi agar tercipta harmonisasi hubungan antara 

pimpinan dan yang dipimpin, dengan demikian akan meningkatkan kualitas kerja 

yang tinggi sehingga akan tercipta prestasi kerja yang baik. Semakin tinggi 

kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam  organisasi, nilai dan bobot 

strategik dari keputusan yang diambilnya semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah 

kedudukan seseorang dalam suatu orgnaisasi, keputusan yang diambilnya pun lebih 

mengarah kepada hal- hal yang lebih operasional. Berhasil atau tidaknya tujuan 

sekolah juga sangat berkaitan dari pada kualitas kerja guru, pencapaian hasil kerja 

disesuaikan dengan aturan dan  standar yang berlaku pada masing-masing sekolah.5  

Keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan ditentukan oleh 

banyak faktor. Semua komponen dan elemen pendukungnya harus terpenuhi. Tidak 

hanya ditentukan oleh faktor input (masukan) dalam hal ini adalah calon peserta 

                                                             

5Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakkir,  Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 18. 



 
 

didik, namun dalam penyelenggaraan pendidikan melibatkan rangkaian input, proses, 

output hingga outcome. faktor kepemimpinan kepala madrasah, faktor lingkungan 

madrasah juga dapat mempengaruhi. Lingkungan Sekolah menjadi salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi kompetensi professional guru. Lingkungan Sekolah 

merupakan kondisi yang ada pada lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu 

siswa agar mampu mengembangkan potensinya. 

Lingkungan sekolah/madrasah dapat mempengaruhi keinginan siswa untuk 

belajar, menurunkan daya konsentrasi siswa saat belajar, mengganggu proses 

penyampaian materi yang dirasa penting untuk diketahui siswa. Lingkungan Sekolah 

kondusif untuk berinterakasi antar siswa, guru dengan siswa, metode mengajar yang 

bervariasi, tertib dengan peraturan sekolah, fasilitas sekolah yang bersih di setiap 

tempatnya dan optimalnya penggunaan media pembelajaran belum sepenuhnya 

dilakukan oleh guru Lingkungan sekolah diartikan sebagai kesatuan ruang suatu 

benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia.6 Lingkungan 

sekolah, menurut pendapat ahli bahwa “Lingkungan sekolah yang kondusif, baik 

lingkungan fisik, sosial maupun psikologis dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. Strategi agar dapat 

diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, misalkan kebersihan ruanagan, tata 

                                                             

6Imam Supardi,  Lingkungan Hidup dan Kelestarianya (Cet. II; Bandung: PT Alumni, 2003), 

h. 28. 



 
 

letak, fasilitas dan sebagainya. Demikian pula lingkungan sosial psikologis. Seperti 

kehidupan antar pribadi, kehidupan kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promisi, 

bimibingan, kesempatan untuk maju dan kekeluargaan. Lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar anak baik berupa benda, peristiwa, maupun kondisi 

masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat pada anak yaitu lingkungan 

dimana proses pendidikan berlangsung dan dimana anak bergaul sehari-hari, oleh 

karenanya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa fisik 

maupun non fisik. Keduanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola 

tingkah laku dan berpikir  seseorang. Selain kepemimpinan kepala madrasah dan 

kondisi lingkungan madrasah peranan guru sangat dibutuhkan.  

Guru memiliki peranan penting dalam mengarahkan, membimbing peserta didik 

karena guru bertanggung jawab dalam rangka transformasi dari siswa yang semula 

tidak tahu menjadi tahu, siswa yang semula ketergantungan menjadi terampil. 

Dengan demikian dapat dikatakan guru memiliki memiliki posisi sentral dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain guru adalah ujung tombak dari kegiatan 

pendidikan. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa guru merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu kompetensi dan kinerja guru 

menjadi aspek yang fital dalam pendidikan.7 

Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan 

penentu tercapainya tujuan organisasi sekolah dan merupakan tulang punggung dalam 

                                                             

7Muhamad Idris, Kiat Menjadi Guru Profesional (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 

h. 20 



 
 

kegiatan pendidikan terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar 

mengajar. Tanpa adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu 

bahkan gagal. Selain itu untuk mewujudkan tujuan  nasional tersebut dalam  tatanan 

mikro pendidikan  harus  mampu  menghasilkan SDM  berkualitas  dan  

profesionalsesuai dengan tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya kebutuhan dunia 

kerja dan  respon  terhadap  perubahan  masyarakat  setempat,  dengan  kata  lain 

pendidikan  harus  menghasilkan  lulusan  yang  mampu  berpikir  global  dan mampu 

bertindak lokal serta dilandasi dengan akhlak yang mulia.8 Hal  ini  guru  merupakan  

komponen  paling  menentukan  dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang 

harus mendapat perhatian sentral, pertama,  dan  utama.  Figur  yang  satu  ini  akan  

senantiasa  menjadi  sorotan  strategis  ketika  berbicara  masalah  pendidikan,  karena  

guru  selalu  terkait  dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru 

memegang peran utama  dalam  pembangunan  pendidikan,  khususnya  yang  

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan 

peserta  didik  terutama  dalam  kaitannya  dalam  proses  belajar  mengajar. Guru 

merupakan komponen yang  paling berpengaruh  terhadap  terciptanya  proses dan  

hasil  pendidikan  yang  berkualitas, oleh  karena  itu  upaya  perbaikan apapun  yang  

dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  tidak  akan memberikan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesionaldan berkualitas. Dengan kata 

lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada 

                                                             

8 Muhamad Idris, Kiat Menjadi Guru Profesional, h. 23. 



 
 

guru pula. Hal  ini  merupakan  salah  satu  indikator  buramnya  manajemen 

pendidikan  nasional,  khusunya  dalam penyiapan calon guru. Jika  kondisi tersebut  

masih  dipertahankan,  maka  kinerja dan kompetensi guru  profesional yang  standar, 

bersertifikat dan kompeten sulit dimunculkan; padahal dalam kondisi sekarang sangat 

diperlukan, terutama untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia yang siap 

bersaing di era global. Sehubungan dengan itu, diperlukan juga sebuah 

kepemimpinan bagi para guru, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 16 

Tahun 2010 tentang kompetensi kepemimpinan yang dijelaskan dalam pasal 16 ayat 

6 yang menyebutkan bahwa: Kompetensi Kepemimpinan sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 

dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 

pembelajaran agama; b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah 

secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama 

pada komunitas sekolah; c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, 

fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran 

agama pada komunitas sekolah; serta d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, 

dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 

sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.9 

 

Kinerja guru sendiri dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah model dan 

gaya kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan. Keberadaan kepemimpinan 

yang efektif (berhasil) merupakan kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Kinerja adalah tampilan perilaku guru dalam menjalankan tugas dan 

                                                             

9Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Cet. V; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 27. 



 
 

kewajibannya sebagai seorang pendidik yang tentu memiliki latar belakang yang 

relevan dengan tugas yang dihadapi dan hubungannya interaksi dengan lingkungan. 

Pada dasarnya guru adalah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sebagai 

pendidik. Guru merupakan tenaga profesionalyang bertugas merencanakan kegiatan 

pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi 

pembelajaran. Pendidik dalam hal ini seorang guru harus memiliki kompetensi yang 

menjadi syarat pendidik yang professional sebagi indikator kinerjanya. Sebagai 

seorang guru setidaknya memiliki empat kompetensi yakni; kompetensi akademik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional. Kemampuan 

dan kompetensi seorang guru juga tidak lepas dari model / gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin.10 Profesional berasal dari kata profesi yaitu pekerjaan atas 

keahliannya sebagai mata  pencahariannya. Profesi menunjuk pada  suatu pekerjaan 

atau jabatan yang menuntut  keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan  terhadap 

profesi. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan seseorang sebagai 

professional melalui pendidikan pra jabatan. Profesional juga menunjuk pada derajat 

penampilan seseorang sebagai profesionalatau penampilan suatu pekerjaan sebagai 

suatu profesi. 11 

Profesional juga mengacu pada sikap dan komitmen guru untuk bekerja  

berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Profesional guru diperoleh 

antara lain melalui jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan-tahapan 

                                                             
10Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, h. 30. 

11E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Cet. VII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 11. 



 
 

pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 

2003 bab VI pasal 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jenjang 

Pendidikan formal meliputi: Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan 

Tinggi. Dalam PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI 

pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa: Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki antara lain; Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S-1), dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Memiliki 

kualifikasi tersebut para guru dapat menempatkan dirinya sebagai murabbiy, 

mu’allim, mursyid, mu’addib, dan mudarris.12 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Profesional dan kinerja guru diantaranya 

yaitu; kesejahteraan guru, kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, iklim kerja 

di sekolah yang kondusif, dukungan dari keluarga guru terhadap profesinya, 

dukungan moral dari dewan sekolah, komite sekolah, peserta didik dan masyarakat. 

Sedangkan kriteria kepala sekolah yang sukses memiliki beberapa kriteria yaitu:  

mempercayai staf pengajar, mendelegasikan tugas dan wewenang, adiraga, membagi 

dan memanfaatkan waktu, tanpa toleransi atas ketidak mampuan, peduli dengan staf 

pengajar, membangun visi, mengembangkan tujuan institusi, cekatan dan tegas, 

                                                             

 12E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, h. 42. 



 
 

sekaligus sabar, berani introspeksi, memiliki konsistensi, bersikap terbuka, dan berjati 

diri tinggi.13 

Peranan kepemimpinan kepala Madrasah diharapkan dapat memberikan 

pengaruh yang positif bagi kinerja dan kemampuan profesional guru. Demikian pula 

dengan lingkungan Madrasah yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

positif bagi kinerja dan kemampuan professional guru. Strategi dalam mengetahui 

bagaimana gambaran serta pengaruh yang diberikan kepemimpinan kepala Madrasah  

dan lingkungan Madrasah terhadap kompetensi professional guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa, maka  langkah selanjutnya adalah peneliti melaksanakan tugas 

penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan dengan mengikuti kaidah penelitian 

yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah ini 

dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimanakah Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa? 

                                                             

13E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, h.51. 



 
 

3. Bagaimanakah Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa? 

4. Adakah Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa? 

5. Adakah Pengaruh Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi 

Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa? 

6. Adakah Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan 

Madrasah secara bersama-sama terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa? 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian yang dikemukakan. Penelitian ini, peneliti akan berupaya melakukan 

pembuktian terhadap suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya. Peneliti 

mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Kepala Madrasah berpengaruh secara positif terhadap 

kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 



 
 

2. Lingkungan Madrasah berpengaruh secara positif terhadap kompetensi 

Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

3. Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan Madrasah berpengaruh 

secara positif terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa secara bersama sama. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional Penelitian 

a.  Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan kepala madrasah secara operasional adalah kemampuan seorang 

kepala madrasah dalam mengatur, membimbing, serta mengarahkan seluruh 

komponen yang ada di madrasah tersebut, baik peserta didik, pegawai, guru, dan 

sebagainya. Sedangkan ruang lingkupnya adalah pimpinan/kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

b. Lingkungan Madrasah 

Lingkungan madrasah secara operasional adalah daerah atau keseluruhan yang 

menjadi bagian dari madrasah tersebut. Lingkungan sekolah yang kondusif, baik 

lingkungan fisik, sosial maupun psikologis dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. Untuk itu dapat 

diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, misalkan kebersihan ruanagan, tata 



 
 

letak, fasilitas dan sebagainya.Sedangkan ruang lingkupnya meliputi kondisi yang 

ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

c. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi kemampuan guru dalam 

penguasaan bahan kajian akademik, penelitian ilmiah dan penyusunan karya ilmiah, 

pengembangan profesi, serta pemahaman wawasan dan landasan pendidikan. 

Sehingga memungkinkan guru untuk membimbing peserta didik guna memenuhi 

standar kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Ruang lingkup 

kompetensi profesional guru yang dimaksud adalah para guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 

2. Indikator Penelitian 

Indikator dalam penelitian ini ada tiga, yakni mendeskripsikan variabel 

penelitian, mencari hubungan antar variabel, serta untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel dalam penelitian ini.  

3. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunan Skala Likert, yakni skala 

yang terdiri atas 5 pilihan jawaban dengan bobot tiap pilihan antara 0 sampai 5. Cara 

pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

pengujian berupa; tes analisis deskriptif, uji regresi, uji korelasi, uji linieritas, serta uji 

hipotesis. 



 
 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah banyak penelitian tentang kepemimpinan, baik 

kepemimpinan dalam oraganisasi pada umumnya, maupun kepemimpinan sekolah 

pada khususnya. Setelah melalui  kajian pustaka, peneliti belum menemukan 

penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja dan 

kompetensi professional guru madrasah. Namun  ada beberapa penelitian yang dinilai 

relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain: 

 Adamah “Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pemberdayaan 

guru di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Toli-Toli”. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

pemberdayan Guru di MTs Muhammadiyah Toli-Toli dan untuk mengetahui peranan 

dan gaya kepemimpinan kepala madarasah dalam pemberdayan Guru di MTs 

Muhammadiyah Toli-Toli serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

dalam pemberdayan Guru di MTs Muhammadiyah Toli-Toli. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam rangka menjalankan peran kepala madrasah sebagai 

pimpinan di lingkungan MTs Muhammadiyah Toli-Toli, kepala madrasah dibantu 

dengan wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, seksi urusan kurikulum, seksi 

urusan kesiswaan, seksi urusan humas dan seksi urusan sarana dan prasarana.14 

                                                             

14Adamah, “Peranan Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pemberdayaan guru di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Toli-Toli”, Tesis. Makassar: Fakulatas Pendidikan Agama 

Islam, 2012. 



 
 

Jemingan ”Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Kompetensi Guru” (Studi Kasus di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo)”. Tesis 

yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam IAIN Ponorogo yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi guru di MIN 

Bangunrejo Sukorejo dapat diraih dengan peran serta kepala sekolah. Upaya yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah Bangunrejo Sukorejo.15 

Munawir “Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Pendidikan Agma Islam”  (Studi Kasus di SMAN 1 Gemuh Semarang). Tesis yang 

ditulis oleh mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

IAIN Walisongo Semarang yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi guru PAI 

di SMAN 1 Gemuh dapat diraih melalui dua hal yaitu dengan usaha dari guru PAI dan 

peran serta kepala sekolah. Upaya guru PAI dalam rangka meningkatkan kompetensinya 

melalui empat hal, meliputi: kompetensi pedagogik, pribadi, sosial dan profesional. 

Kepala SMAN 1 Gemuh berperan sebagai edukator, manajer, administrator, leader dan 

supervisor. Peran manajemen kepala sekolah dalam mempengaruhi peningkatan 

profesionalisme guru PAI dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program sekolah yang dilaksanakan. 

                                                             

15Jemingan,”Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Kompetensi 

Guru”, Tesis. Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2015.  



 
 

Program tersebut dijabarkan dalam bidang kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan 

dan sarana prasarana.16  

Puji Santoso “Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru” (Studi Kasus di MI Kresna Dolopo Madiun). Tesis Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Program Pascasarjana, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam 

analisis data, menggunakan analisi data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode dan penyidik. 

Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan antara hasil data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

pengumpulan data yang beredar, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Triangulasi penyidik membandingkan data yang diperoleh seorang informan dengan 

informan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Upaya Kepala Madrasah 

Sebagai Inovator dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 

Dolopo Madiun yaitu: (a). Mengikutsertakan para pendidik dalam pelatihan-

pelatihan, (b). Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, (c). Berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar, (d). Menggunakan 

waktu belajar secara efektif di sekolah, (e). Membimbing dan mengembangkan 

                                                             

16Munawir, ”Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Pendidikan Agma Islam” (Studi Kasus di SMAN 1 Gemuh Semarang), Tesis. Semarang: Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, 2010. 



 
 

pendidik, (f). Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan tehnologi, (g). 

Memberi contoh model pembelajaran dan bimbingan konseling yang baik.17 

Tadius Herculanus Bahari Sindju Tomo Djudin ”Peranan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru” (Studi tentang Peranan Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 7 Sintang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran 

Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Sintang dalam meningkatkan kompetensi guru SDN 

7 Sintang. Upaya yang ditempuh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

guru antara lain kegiatan seminar, kegiatan kelompok kerja guru (KKG), 

pendidikandan pelatihan (diklat), pelatihan pengoperasian komputer. Peningkatan 

kedisiplinan serta penertiban guru piket.18  

kajian pustaka di atas memiliki perbedaan dan persamaan terhadap masalah 

penelitian yang penulis teliti. Persamaannya terdapat pada beberapa kajian teori dan 

referensi yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan kepala madrasah maupun  

kompetensi profesional guru. Sedangkan perbedaannya terdapat pada masalah 

penyajian data dan analisis datanya. Data dalam penelitian ini disajikan dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan analasis statistik, baik secara deskriftip 

maupun inferensial dengan menggunakan alat statistik sedangkan pada penelitian di 

atas kebanyakan menggunakan studi kasus dan studi pustaka. Kajian pustaka yang 

                                                             

17Puji Santoso, ”Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

(Studi Kasus di MI Kresna Dolopo Madiun” Tesis. Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak, 

2012. 

18Tadius Herculanus Bahari Sindju Tomo Djudin,”Peranan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Guru” Tesis. Pontianak: Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak, 

2012.   



 
 

penulis paparkan di atas dapat juga penulis gunakan sebagai bahan pembanding dan 

referensi bagi keberhasilan karya tulis yang penulis buat.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian    

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Madrasah Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

b. Mendeskripsikan Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

c. Mendeskripsikan Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

d. Mendeskripsikan pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

e. Mendeskripsikan pengaruh Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi 

Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

f. Mendeskripsikan pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan 

Madrasah secara bersma-sama terhadap Kompetensi Profesional Guru 



 
 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah, yaitu menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat, 

terutama bagi para pendidik, yang ingin mengetahui tentang bagaimana 

pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan Madrasah terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Lembaga 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang 

dapat meningkatkan kompetensi profesional guru di lembaga madrasah. Khususnya 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa. 

2) Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

3) Bagi anak didik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan 

kemampuan anak didik. 

4) Bagi peneliti yang akan datang 



 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam perumusan desain 

penelitian yang lebih dalam dan komprehen. 

  



 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau 

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan atau karena alasan lain. 

Kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang, atau perilaku kelompok yan bertindak 

dalam suatu manajemen. Upaya mempengaruhi  ini bertujuan untuk mencapai tujuan 

perorangan, baik tujuan sendiri maupun tujuan orang lain. Kepemimpinan adalah 

kemampuan dan seni memperoleh hasil melalui kegiatan dengan memengarui orang 

lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain dalam hal ini para 

bawahan sehingga mau dan mampu melakukan kegiatan tertentu meskipun secara 

prbadi hat tersebut mungkin tidak disenanginya.19 

Berbagai definisi kepemimpinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu aktivitas dalam mempengaruhi dan membimbing suatu 

kelompok dengan segala relevansinya sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. 

Tujuan tersebut merupakan tujuan yang telah disepakati bersama. Pencapaian tujuan 

kepemimpinan, harus ada kesepahaman visi dan misi antara pemimpin dengan 

anggota yang dipimpinnya. Seseorang tidak dapat menjadi pemimpin jika terlepas 

dari kelompok. Kepemimpinan merupakan suatu sifat dari aktifitas kelompok. 

                                                             

19Rahman et. All, Peran Strategis Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

(Cet. II; Jatinangor: Alqaprint, 2006), h.49. 



 
 

Teori Kreitner dalam E. Mulyasa menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi orang lain yang mana seorang pemimpin mengajak bawahan 

secara sukarela berpartisipasi guna mencapai tujuan organisasi.20 Menurut 

Wahjosumidjo, kata “Kepala” dapat diartikan sebagai “Ketua atau Pemimpin” dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga.21 Sedangkan Madrasah merupakan tempat 

untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan seseorang akan 

cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, 

sehingga pendidikan Islam pada dasarnya sebagai wahana untuk mengembangkan 

kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan, sikap dan 

keterampilan secara berkelanjutan, agar tetap up to date dan tidak cepat usang. 

Secara harfiah madrasah adalah bentuk isim mashdar dari kata darasa, yang 

artinya tempat belajar. Berdasarkan pengertian kebahasaan ini, maka setiap tempat 

yang digunakan untuk kegiatan belajar pendidikan Islam, seperti rumah, masjid, 

majelis ta’lim, langgar, surau, dan lainnya dapat disebut madrasah. Sedangkan secara 

istilah, madrasah merupakan tempat yang secara khusus atau sengaja diadakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dasar-dasar pendidikan Islam. Di 

Madrasah ini parapeserta didik yang belajar selain dibagi dalam kelas-kelas yang 

                                                             

20E.  Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. IV; Jakarta: 

BumiAksara, 2011), h. 6. 

21Rozikun dan Ahmad Namaduddin, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Ditingkat 

Menengah (Cet.II; Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 19. 



 
 

disesuaikan dengan tingkat usia dan pengetahuannya, juga dilengkapi dengan bangku, 

papan tulis, kurikulum, guru, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan lain sebagainya. 

Berbagai komponen yang terdapat dalam madrasah tersebut ditentukan batasan-

batasan, ukuran, dan standarnya, sehingga memiliki sifat dan karakternya yang 

berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Sifat dan karakternya yang demikian 

itu, para ahli mengkategorikan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Sedangkan yang lainnya, seperti rumah, masjid, majelis ta’lim, surau, langgar dan 

lainnya disebut pendidikan non formal.22 

Rumusan di atas secara sederhana maka kepala madrasah memiliki kesamaan 

pengertian dengan kepala sekolah yang dapat diartikan bahwa kepala madrasah 

adalah sebagai seorang tenaga fungsional  guru yang diberi tugas memimpin suatu 

madrasah dimana diselenggarakan proses pembelajaran, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran. 

Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah orang yang menentukan fokus dan 

suasana sekolah. Oleh karena itu, dikatakan pula bahwa keberhasilan sekolah adalah 

sekolah yang memiliki pemimpin yag berhasil. Pemimpin sekolah adalah mereka 

yang dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap guru dan para 

peserta didik. Pemimpin sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tentang 

tugas-tugasnya dan menentukan suasana sekolah. 

                                                             

22Rozikun dan Ahmad Namaduddin, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Ditingkat 

Menengah, h. 21. 



 
 

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah, pola kepemimpinannya 

akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah, 

kehadiran kepala sekolah sangat penting karena merupakan motor penggerak bagi 

sumber daya yang ada di sekolah terutama guru. 

Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah 

yang dipimpinnya dengan dasar pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha 

Esa, mempertinggi budi pekerti, emperkuat kepribadian, mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air.23 

Kepala sekolah atau madrasah, berperan penting dalam keberhasilan suatu 

sekolah atau madrasah. Kepemimpinan yang baik, maka hal tersebut diharapkan 

dapat memberikan dampak yang positif bagi para guru. Allah swt. berfirman di dalam 

Q.S. al-Baqarah /2: 30 yaitu :  

   

  

   

   

    

   
  

                                                             

23Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik 

(Cet. III; Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 37. 



 
 

  

     

        

Terjemahnya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."24 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa, pada prinsipnya boleh-boleh saja seseorang 

memohon kepada Allah agar dijadikan imam (pemimpin). Ia memohon kepada Allah 

maka harus menjalankan kepemimpinannya sesuai kemauan Allah. Hal yang dilarang 

adalah orang-orang meminta jabatan dan tidak dapat menjalankan, karena tidak 

mempunyai potensi dan kemampuan. dari sini dipahami bahwa dalam hakekatnya 

khalifah adalah pengganti pemimpin syari’at (Nabi Muhammad saw) dalam 

memelihara Agama dan dunia. Selain kata khalifah, konsep kepemimpinan dalam al-

Qur’an juga biasa disebut dengan kata Imam. Kata Imam merupakan derivasi dari 

kata Amma-Ya’ummu yang berarti menuju, menumpu atau meneladani. Akar kata 

yang sama, lahir juga kata yang antara lain adalah umm yang berarti Ibu dan imam 

yang maknanya juga pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan 

pandangan dan harapan. Ada juga yang berpendapat kata imam pada mulanya berarti 

cetakan seperti cetakan untuk membuat sesuatu yang serupa bentuknya dengan 

                                                             

   24Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kncana, 2013), h. 6. 



 
 

cetakan itu. Dari sinilah peran imam sangat diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat.25  

Kedudukan nonformal dari seorang khalifah juga tidak bisa dipisahkan lagi. 

Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah 

sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam a.s yang disebut sebagai manusia 

dengan tugas untuk memakmurkan bumi dan meliputi tugas menyeru orang lain 

berbuat amar ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar.26 

Selanjutnya digunakan pula istilah Ulil Amri yang satu akar dengan kata Amir 

sebagaimana disebutkan di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam 

masyarakat Islam,24 seperti firman Allah swt dalam Q.S an Nisa' /2: 59 yaitu : 

   

   لله 
   

    

    

  لله  

   

  لله  

   

   

     

Terjemahnya : 

                                                             

25Masykur Hakim danTanuwijaya, Model Masyarakat Madani (Cet. III; Jakarta: Intimedia, 

2003), h. 14. 

26Rus’an, Lintasan Sejarah Islam di zaman Rasulullah (Cet. I; Semarang: Penerbit 

Wicaksana, 2011), h. 38. 



 
 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.27 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi 

prestasi organisasi sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu (Indriyo Gitosudarmo, dkk., 

2000: 128). Kepimpinan dalam suatu organisasi maupun lembaga sangat penting 

karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan mana tujuan 

organisasi dapat dicapai. Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi 

dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 28 

Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan 

mempengaruhi orang. Kepemimpinan diasumsikan sebagai alat atau sarana yang 

memiliki beberapa faktor yang dapat menggerakkan anggotanya sebagai sumberdaya 

karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Tiga implikasi penting dari 

kepemimpinan yaitu pertama, Kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu 

bawahan maupun pengikut, kedua, Kepemimpinan melibatkan pendistribusian 

kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, ketiga, adanya 

kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk 

                                                             

27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kncana, 2013), h. 162. 

28Rus’an, Lintasan Sejarah Islam di zaman Rasulullah, h. 42. 



 
 

mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Oleh karena itu, 

kepemimpinan pada hakikatnya adalah:  

a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi  

b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, 

kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama  

c. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut sebagai sumber dayanya, dan situasi 

d. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.29  

Kepemimpinan kepala madrasah yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu 

kemampuan kepala sekolah dalam mengelola madrasah dengan ketrampilan-

ketrampilan dalam kepimpinan, ketrampilan dalam hubungan antara manusia (guru, 

karyawan, murid dan wali murid sebagai sumberdaya madrasah), ketrampilan 

menganalisa kondisi lingkungan sekolah, memiliki visi kedepan dengan 

memberdayakan sumberdaya madrasah, berpenampilan unggul, dan memiliki strategi 

atau upaya dalam mengembangan mutu sumberdaya madrasah.30 

Kepemimpinan madrasah merupakan upaya mendayagunakan sumberdaya 

sekolah/madrasah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, 

diperlukan model-model kepemimpian sesuai dengan ketrampilan dan karakteristik 

                                                             

29Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), h. 3. 

30Minnah El Widdah, dkk, Kepimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu 

Madrasah.Cet. II;  Bandung: Alfabeta, 2012),  h .72. 



 
 

yang dimiliki kepala madrasah. Model-model kepemimpinan menurut Minnah El 

Widdah dkk ada empat yaitu:  

1) Kepemimpinan Berbasis Nilai  

Proses pendidikkan merupakan sebuah upaya untuk menghasilkan generasi 

muda penerus kehidupan bangsa dan umat manusia, yang cerdas, terampil, 

memahami perubahan dan memiliki moral dengan pijakan nilai dan norma agama 

yang kuat Upaya tersebut tidak bisa tergantung pada salah satu kelompok orang saja, 

di madrasah tidak hanya guru atau kepala madrasah saja tetapi melibatkan beberapa 

komponen sumberdaya madrasah yang meliputi guru, kepala madrasah, karyawan 

bahkan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggaranya 

pendidikkan yang bermutu, cerdas, memiliki hati nurani yang baik, berbudi pekerti 

yang luhur dengan keimanan dan ketakwaan yang tinggi.  

Kepemimpinan berbasis nilai adalah satu pendekatan dalam penanaman norrma 

dan nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku 

orang-orang dalam organisasi (Minnah El Widdah dkk., 2010: 74). Nilai intinya 

adalah hati, pemimpin yang baik bergerak karena hati tidak semata-mata hanya 

mengandalkan rasional. Orang yang hatinya tidak bersih tidak akan memunculkan 

reaksi atau jawaban orang lain, dengan hati yang bersih seorang pemimpin 

diharapkan dapat berinteraksi dengan masyarakat secara positif dalam artian dapat 



 
 

mentransfer seluruh perasaan-perasaan dan denyut hati para pemimpin/ pendidik 

(Nana Rukmana, 2007: 185).31 

Pemimpin dengan nilai dan visi akan mengarahkan kepercayaan orang-orang 

bahwa mereka memiliki potensi untuk masuk kedalam komitmen yang sama tidak 

hanya berupa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Cakupan yang luas dengan visi 

yang tajam membawa organisasi sekolah/madrasah kearah tujuan yang diharapkan 

bersama, bukan hanya harapan warga madrasah akan tetapi masyarakat juga akan 

terakomondasi dengan baik. Nilai sebagai bentuk perilaku kehangatan yang 

diperlihatkan oleh seseorang dalam hal ini kepala madraah bagi semua warganya. 

Nilai adalah bekerja keras sebelum kita berserah maka sudah semesti kita 

mengupayakan yang terbaik baru ketika tugas dan tanggung jawab dilaksanakan 

maka kita berserah atas apa yang kita lakukan. Nilai adalah percaya diri, percaya diri 

dapat membawa kita untuk selalu optimis dengan apa yang akan kita lakukan dan 

hasil yang akan dicapai.  

Konsep kepemimpinan berbasis nilai merupakan sebuah komparasi dari 

berbagai aspek berkenaan dengan cara suatu pimimpian dalam mengelola suatu 

lembaga atau institusi bukan hanya tentang kecerdasan dan ketrampilan dalam 

memimpin namun juga menjunjung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, 

kredibilitas, kebijaksanaan, belas kasih yang membentuk akhlak dan moral diri 

sendiri dan orang lain. Karakter seorang pemimpin dengan mendasarkan pada nilai 

                                                             

31Nana Rukmana, Etika Kepemimpinan: Prespektif Agama dan Moral (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2007), h. 67. 



 
 

spritualitas meliputi: takwa, memiliki kesehatan jasmani, shidiq, amanah, tablig, 

fathonah, istiqomah, ikhlas, selalu bersyukur, malu melakukan perbuatan dosa, cerdas 

emosional sabar, optimis, berjiwa besar dan syaja’ah.32 

2) Kepemimpinan Situasional  

Model kepimpinan situasional mencoba memposisikan pemimpin dalam situasi 

yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh kedewasaan dari bawahannya. Aktivitas 

pemimpin berada dalam 4 (empat dimensi) yaitu: dimensi telling artinya pemimpin 

memiliki besaran orientasi tugas tinggi dan hubungan kemanusiaan rendah, dimensi 

selling artinya posisi orientasi terhadap pekerjaan dan hubungan kemanusiaan tinggi, 

dimensi participating artinya hubungan antar manusia tinggi dan posisi orientasi 

tugas rendah, dimensi dellegating artinya pendelegasian tugas rendah dan oreientasi 

tugas rendah  

3) Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan Visioner adalah pemimpin yang memposisikan visi menjadi 

acuan bersama dalam mencapai tujuan organisasi.  

4) Kepemimpinan Transformational. 

Kepemimpinan transformational adalah kepemimpinan yang mampu 

mentranformasi organisasi kearah yang lebih baik. Pemimpin tersebut 

mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan membuat mereka lebih 

sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, mendorong mereka untuk 

                                                             

32Rachmat Ramadhan Al Banjar, Prophetic Leadership: Membentuk Kepribadian Para 

Pemimpin Berbasis Spritualitas dan Menumbuhkan Potensi dan Karisma Kenabian dalam Diri Para 
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lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan pribadi, mengaktifkan 

kebutuhan-kebutuhan anggota. Dalam kelembagaan madrasah, tranformasi perubahan 

yang mengakomondasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-

nilai global dalam pengelolaan pendidikan harus memperhatikan aspek budaya yang 

membangun lembaga. Demikian seorang kepala sekolah/kepala madrasah dikatakan 

menerapkan kepemimpinan transformasi jika dia mampu mengubah energi sumber 

daya baik manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah.33 

Kepemimpinan searca luas mempengruhi interpretasi  mengenai peristiwa-

peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, aktivitas-aktivitas untuk menapai 

sasaran, memelihara hubungan kerjasama kelompok, perolehan dukungan dan 

kerjasama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.34 Kepala madrasah 

mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja guru,  kepala madrasah 

tidak mungkin mengbaikan sosok guru terdepan dalam pendidikan. Melakukan 

pembinaan terhadap guru, kepala madrasah harus mempunyai kompetensi 

kepemimpinan yang efektif dan efisien, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat 

meningkatkan kinerja guru yang lebih baik.35 Seorang kepala madrasah dikatakan 

                                                             

33Minnah El Widdah, dkk, Kepimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah, 

h. 86. 

34Asmiyati, “Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Sumber 

Daya di Madrasah Iibtidaiyah Ma’arif Girilyo Wukisari Imogiri Bantul”, Jurnal Pendidikan 

Madrasah, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 42. 

35Yusnidar,“ Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada 

MAN Banda Aceh” Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 4, No. 1 (2014), h. 324. 



 
 

sukses jika sekolah sukses menjalankan programnya ditambah dengan peningkatan 

prestasi diberbagai level.36 

Kesimpulan dari penulis tentang kepemimpinan merupakan titik sentral dan 

penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. 

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk 

mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama 

sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 

Menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan 

baik oleh pemimpin tersebut, karena kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban 

atas kepemimpinannya itu. 

B. Lingkungan Madrasah/Sekolah 

1. Pengertian Lingkungan Sekolah/Madrasah 

Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi eksistensi manusia.37 

Lingkungan sekitar merupakan sarana bagi peserta didik, dimana peserta didik dapat 

beraktivitas, berkreasi, berinovasi, termasuk mengembangkan pikiran sehingga 

membentuk perilaku baru dalam kegiatannya.38 Lingkungan sekolah memiliki 

peranan penting dalam pembentukan perilaku sosial siswa, sehingga dari tujuan 

                                                             

36Maryatin,“Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Islam”, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2 (2013), h. 198. 

37Abdul Latief, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Pada Peserta Didik Di SMA Negeri  Paku Kecamatan Binuang Polewali Mandar”, 

Jurnal Pepatusdu, Vol. 7, No. 1 (2014), h. 14. 

38Dini Haryati, “Efektivitas Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Ipa Peserta Didik Kelas IV SD Inpres BTN IKIP I Makassar”, Jurnal 

Pendikan Dasar Islam, Vol. 3, No. 2 (2016), h. 81. 



 
 

pendidikan dapat diwujudkan tujuan dengan maksimal. Semua warga sekolah harus 

dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dari padanya.39 Lingkungan sekolah 

merupakan pendidikan yang utama yang kedua setelah keluarga, peserta didik, guru, 

konselor, administrator hidup bersama dan melaksanakan pendidikan dengan 

teratur.40 Lingkungan sekolah, menurut ahli menyatakan “lingkungan adalah jumlah 

semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada didalam ruang yang kita 

tempati‟. Lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti” sekeliling, sekitar, 

selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya.41 Sekolah merupakan 

suatu lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program 

bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangakan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

intelektual, emosional, maupun sosial. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua 

benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan 

formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan. Menurut pendapat 

yang lain bahwa lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lingkup pendidikan 

formal yang memberi pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi 

siswa.42 Lingkungan sekolah diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, 

                                                             

39Nunu Nurfirdus, dkk, “Studi Tentang Peran Lingkungan Sekolah dan Pembentukan 

Perilaku Sosial Siswa SDN Cisanta”, Jurnal Ilmiah Educater, Vol. 4, No. 2 (2018), h .116. 

40Martina, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 9 Tulung Selapan Kabupaten Oki”, Jurnal PAI Raden 

Fatah, Vol. 1, No. 2 (2019), h. 166. 

41 Supardi Imam , Lingkungan Hidup dan Kelestarianya (Bandung: PT Alumni, 2003). h. 2. 

42Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses (Cet. I; Jakarta: Abadi, 1994.), h. 23. 



 
 

keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Sekolah adalah wahana kegiatan 

dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, 

pembelajaran dan latihan. Menurut pendapat lain lingkungan sekolah meliputi: 

a. Lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana, prasarana dan 

prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan sarana dan prasana belajar. 

b. Lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan temantemannya, guru-

gurunya dan staf sekolah yang lain. 

c. Lingkungan Akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.43 

Berkaitan dengan lingkungan sekolah menurut pendapat ahli mengemukakan 

bahwa “Lingkungan sekolah yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial maupun 

psikologis dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan 

baik dan produktif. Untuk itu dapat diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, 

misalkan kebersihan ruanagan, tata letak, fasilitas dan sebagainya. Demikian pula 

dengan lingkungan sosial psikologis. Seperti kehidupan antar pribadi, kehidupan 

kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promisi, bimibingan, kesempatan untuk maju 

dan kekeluargaan.44 

                                                             

43Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Cet. II; Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 54. 

44 Muhammad Surya, Psikologi Pendidikan (Dirjen Dikdasmen: Direktorat Kependidikan, 
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Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak baik berupa benda, 

peristiwa, maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat 

pada anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan berlangsung dan dimana anak 

bergaul sehari-hari. Oleh karenanya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar kita yang berupa fisik maupun non fisik. Yang mana keduanya sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pola tingkah laku dan berfikir seseorang. 

Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan untuk proses pembelajaran anak 

dibawah pengawasan guru dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan serta 

pembentukan moral dan karakter anak agar menjadi individu yang lebih berkualitas. 

Lingkungan sekolah meliputi benda hidup dalam bentuk manusia terdekat 

dalam bentuk manusia terdekat yang melingkupinya yaitu keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan pertama, karena manusia 

mendapatkan pendidikan yang pertama kalinya dari lingkungan keluarga sebelum 

mengenal lingkungan lainya. Selain daripada itu bahwa manusia mendapatkan 

pendidikan keluarga dimulai sejak dalam kandungan dan masa balita (masa pra 

sekolah). Dasar pembentukan kepribadian juga meliputi segala material adalah 

mencakup lingkungan pekarangan sekolah yang harus ditata dan dibenah serta 

fasilitas-fasilitas yang bersifat kebendaan, sepertipagar sekolah yang permanen yang 

memagari lingkungan sekolah supaya tetap aman sebagai lingkungan pendidikan 

yang jauh dari berbagai macam gangguan yang bisa menimbulkan suasana ketidak 

tertiban sekolah, fasiltas tempat parkirsekolah yang membuat rasa aman dan nyaman 

mereka menyimpan kendaraan, maupun pengembangan ruangan belajar dan panataan 



 
 

pekarangan sekolah dari kebersihan dan keindahan dan lain sebagainya. Mengenai 

masalah lingkungan Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al-A’raaf/7: 56: 

    
  

   

    لله   

      
 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.45 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diberi Allah kepada manusia, sesuai 

dengan ukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga. Atas dasar kedudukan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban dan tanggung jawabnya 

terhadap lingkungan sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan Allah Tuhan Yang 

Maha Pengasih  dan Maha Penyayang kepada manusia. Sebagaimana tampak pada 

ayat yang ada di atas, yang patut disukuri dan dilindungi serta di junjung tinggi 

manusia yang perlu meningkatkan kesadaran lingkungan.  Tetapi manusia sebagai 

khlalifah terkadang lupa pada posisi mereka yang menyebabkan kerusakan yang ada 

di muka bumi. Selain ayat yang di atas, terdapat pula firman Allah yang lain 

berkaitan dengan masalah lingkungan dan sumber daya alam, yakni dalam Q.S. Al-

Ahqaaf/46: 3: 
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Terjemahnya: 

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya 

melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan 

orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.46 

 

Lingkungan sosial kultur atau lingkungan masyarakat sekitar sekolah yang 

kedudukanya sangat penting sekali bagi dunia pendidikan atau sekolah, karena satu 

sama lain saling berhubungan dan saling membutuhkan “secara umum hubungan 

sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni peningkatan 

mutu pendidikan, sehingga pada giliranya masyarakat akan merasakan dampak 

langsung dari kemajuan sekolah tersebut.47 Sebaliknya dari lingkungan yang kurang 

bagus, kurang mendukung akan berakibat/berpengaruh buruk terhadap perkembangan 

siswa dan sekolah. Pengaruh ekonomi, sosial, maupun budaya dan lain sebagainya 

yang mendorong semakin kuatnya rasa ketergantungan saling membutuhkan kerja 

sama saling dukung mendukung satu sama lain untuk selanjutnya. Adapun tujuan 

yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain adalah: guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas siswa, berperan dalam memahami 

                                                             

46Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 502. 

47Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, h. 60. 



 
 

kebutuhan masyarakat yang sekaligus desahan yang dirasakan saat ini, serta berguna 

dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih 

membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa 

pendidikan. 

Lingkungan dan sekolah satu sama lain saling mempengaruhi, lingkungan 

sekolah yang jelek terhadap sekolah dengan kata lain dapat dikatakan lingkungan 

yang tidak mendukung, baik lingkungan keluarga yang harus senantiasa mendidik 

dan mengawasi putra putrinya agar menjadi anak yang baik dan tidak nakal juga 

lingkungan yang bersifat material misalkan sekolah yang pekarangan sekolah dan ini 

berakibat kepada ketidak disiplinan sekolah atau tidak disiplin belajar, tidak adanya 

tempat parkir disekolah akan menyebabkan siswa menitipkan motor dimana saja di 

masyarakat lingkungan sekolah yang memudahkan siswa sewaktu-waktu membolos, 

demikian pula pengembangan fasilitas ruang belajar karena merasa nyaman. 

2.  Bentuk Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu 

siswa agar mampu mengembangakan potensinya, baik yang menyangkut aspek 

moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Lingkungan sekolah adalah 

jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga 

pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan.  

Lingkungan sekolah terdiri dari dua kata yaitu, lingkungan dan sekolah. 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan 



 
 

yang senantiasa berkembang. Lingkungan adalah seluruh yang ada, baik manusia 

maupun benda buatan manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak. Para 

ahli mengklarifikasikan bentul-bentuk lingkungan sekolah sebagai berikut : 

a. Menurut Ki Hajar Dewantoro 

Beliau berpendapat tentang bentuk-bentuk lingkungan sekolah atau lingkungan 

pendidikan yang dikenal istilah Filsafat Pendidikan yaitu; lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat.48 

b. Menurut Umar Tirtaraharja 

Sependapat dengan Ki Hajar Dewantoro bahwa lingkungan utama pendidikkan 

itu ada 3, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat.49 

Pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa uasaha membentuk tingkah 

laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu ternyata bahwa faktor lingkungan 

memegang peran penting. Diantara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, 

yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang 

langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai 

tertentu. 

3. Indikator Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah dalam bentuk fisik fasilitas penunjang terciptanya 

keamanan dan ketertiban sekolah serta pengembangan fasilitas ruang belajar 
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kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan sangat besar perannya dalam 

mengatasi siswa. Dari lingkungan pekarangan yang tertata dan tercukupi fasilitasnya 

para siswa lebih betah di sekolah, lebih betah belajar siswa lebih tertib dan disiplin 

belajar. Lingkungan sekolah merupakan bagian dari pembentuk moral anak 

dikemudian hari. Lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana, 

prasarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan sarana media belajar. 

Lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan temantemannya, guru-

gurunya dan staf sekolah yang lain. Lingkungan Akademis yaitu suasana sekolah dan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.50 

Suasana demikian justru merangsang tumbuhnya kenakalan siswa dengan banyak 

melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan sekolah terciptanya keamanan dan 

ketertiban sekolah serta pengembangan fasilitas ruang belajar kebersihan. Demikian 

pula peran masyarakat lingkungan sekolah sangat besar dalam mengatasi kenakalan 

siswa. Lingkungan fisik tempat belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

anak. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang membantu perkembangan 

pendidikan siswa. Lingkungan fisik meliputi ruang tempat berlangsungnya 

pembelajaran, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang serbaguna atau aula. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa indikator lingkungan sekolah 

suasana dan prasarana, prasarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan 

sarana media belajar. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang membantu 
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perkembangan pendidikan siswa pada lingkungan sosial, menyangkut hubungan 

siswa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan temantemannya, guru dan staf 

sekolah, ruang tempat berlangsungnya pembelajaran, ruang kelas, ruanglaboratorium, 

ruang serbaguna atau aula. 

C. Kompetensi Profesional Guru 

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya 

kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi 

diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau 

staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Menurut UU 

No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud 

dengan penguasaan materi secara luas dan mendalam dalam hal ini termasuk 

kemampuan untuk membimbing peserta didik agar memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. kompetensi profesional adalah 

berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru 

profesional, yang meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu 

penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, sehingga dapat 

membimbing peseta didik mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.51 

Pelaksanaan tugasnya guru dituntut untuk memiliki penguasaan kemampuan 

akademik dan keterampilan lainnya yang berperan sebagai pendukung profesional  
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guru. Kemampuan akademik tersebut antara lain, memiliki kemampuan dalam 

menguasai ilmu, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah yang dapat 

mendukung profesinya, menguasai wawasan dan landasan pendidikan. Sedangkan 

kemampuan keterampilan adalah kemampuan untuk mengembangkan kompetensi 

untuk mendukung profesinya. 

Guru untuk menunjang kompetensi profesional guru sehingga mampu 

membimbing peserta didiknya dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar 

kompetensi yang ditetapkan. 

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses membimbing peserta 

didiknya yaitu: (a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (b) mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif 

melalui penelitian ilmiah dan membuat karya ilmiah; (c) mengembangkan 

materi pelajaran yang diampu secara kreatif; (d) memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

profesinya sebagai guru; (e) menguasai landasan pendidikan berupa Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan 

yang diampu.52 

 

Kemampuan profesional mencakup: (1) penguasaan pelajaran yang terkini atas 

penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan 

yang diajarkan tersebut; (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan; (3) penguasaan penelitian tindakan kelas dan menyusun 

karya ilmiah.53 kompetensi profesional guru meliputi penguasaan bahan kajian 
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akademik, melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah, pengembangan profesi, 

dan pemahaman wawasan pendidikan. 

Penguasaan bahan kajian akademik meliputi: (1) memahami struktur 

pengetahuan, (2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi 

kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa. Melakuan 

penelitian ilmiah dan penyusunan karya ilmiah meliputi: (1) melakukan 

penelitian ilmiah (action research); (2) menulis makalah; (3) menulis atau 

menyusun diktat pelajaran; Pengembangan profesi meliputi: (1) mengikuti 

informasi perkembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai 

kegiatan ilmiah; (2) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (3) 

membuat alat peraga atau media, (4) mengikuti pelatihan terakreditasi. 

Pemahaman wawasan pendidikan meliputi: (1) memahami visi dan misi, (2) 

memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran; (3) mengidentifikasi 

permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (4) 

membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar.54 

 

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru guna menunjang kompetensi 

profesional guru, meliputi: menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan 

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengembangkan profesi. Pendidikan profesi 

keguruan sangat penting bagi pengembangan kariernya.55 Pekerjaan yang bersifat 

professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan bagi mereka yang khusus 
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telah dipersipkan untuk itu dan bukan karena bagi orang yang tidak dapat 

memperoleh pekerjaan lainnya.56 

Pengertian di atas terkait kompetensi profesional guru dan aspek-aspek yang 

terkandung di dalamnya, maka definisi konsep kompetensi profesional guru 

merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang 

meliputi kemampuan guru dalam penguasaan bahan kajian akademik, penelitian 

ilmiah dan penyusunan karya ilmiah, pengembangan profesi, serta pemahaman 

wawasan dan landasan pendidikan. Memungkinkan guru untuk membimbing peserta 

didik guna memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan. Salah satu bentuk kompetensi guru yang sering dibahas dan dipersoalkan 

adalah menegenai kinrja guru. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam 

proses pembelajaran di kelas adalah guru. Tugas guru yang paling utama adalah 

mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru berperanan aktif (medium) antara 

peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas 

dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengajak orang lain 

berbuat baik. Tugas tersebut identik dengan dakwah Islamiyah yang bertujuan 

mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. Ali 

Imran/3: 104: 
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      Terjemahnya: 

    Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung.57 

 

Profesi seorang guru juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain, karena 

dia menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar orang lain dapat 

melakasanakan ajaran Islam. Sehingga akan tertolonglah orang lain dalam 

memahamin ajaran Islam. Sayyid Quthub dalam AbdulMudjib dan Mudzakkir 

mengatakan bahwa ayat mengharuskan sekelompok orang untuk menyuruh berbuat 

baik dan melarang berbuat mungkar. Dalam Tafsir AlAzhar, diterangkan bahwa suatu 

umat yang menyediakan dirinya untuk mengajak atau menyeru manusia berbuat 

kebaikan, menyuruh berbuat yang makruf yaitu, yang patut, pantas, sopan, dan 

mencegah dari yang mungkar. Salah satu  bentuk kinerja dari seorang guru adalah 

mampu membuat desain. Desain (perancangan) merupakan proses menspesifikasi 

kondisi belajar, design is process of specifying conditions for learning (Seels & 

Richey, 2012: 30). Desain juga, dipandang sebagai proses untuk menghasilkan 

rencana atau blueprint dalam upaya mengembangkan materi yang menunjang 

pembelajaran (Gagne, Wager, Golas, and Keller, 2005). The design component of the 

instructional systems design process results in a plan or blueprint for guiding the 

                                                             

57Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 13. 

 



 
 

development of instruction (Gagne, Wager, Golas, Keller, & Russell, 2015: 26). 

Maksudnya, komponen desain dalam proses desain sistem pembelajaran 

menghasilkan rencana atau blueprint (cetak biru) untuk mengarahkan pengembangan 

pembelajaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan desain adalah suatu proses 

menyusun persiapan untuk menentukan kondisi belajar.58 

Aspek yang pertama dan utama dalam pengembangan pendidikan karakter 

adalah landasan-landasannya. Adapun yang dimaksud dengan landasan di sini adalah 

atas dasar apa pendidikan karakter ini lahir. Atau dapat juga di deskripsikan dengan 

sebuah pertanyaan “Mengapa karakter-karakter yang mulia ini lahir?. Maka, 

jawaban dari pertanyaan ini adalah yang disebut dengan landasan-landasannya. Islam 

merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam 

memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang 

menjadi dasar pendidikan karakter adalah al-Qur’an , Al-hadits dan Takwa, dengan 

kata lain dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada al-Qur’an ,al-Hadis 

serta ketakwaan kepada Allah swt.59 

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam 

kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan hal 

tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Istilah kinerja (performance) 

menurut O. Serrat dalam Kamus Bantam Englis dictionary bahwa kinerja dari akar 
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kata to perfom yang mempunyai beberapa entries sebagai berikut: melakukan, 

menjalankan, dan melaksanakan, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu Nazar, 

menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan, menggambarkan dengan suara 

atau alat musik, melaksnakan atau meyempurnakan suatu tangung jawab, melakukan 

suatu kegiatan dalam suatu permainan, memainkan pertunjukan, melakukan sesuatu 

yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.60 

Peningkatan kinerja guru dapat dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan juga 

dipandang sebagai suatu proses belajar tentang urutan perilaku terprogram, 

merupakan aplikasi pengetahuan dan memberikan kesadaran kepada orang tentang 

aturan dan prosedur untuk mengarahkan prilaku, membantu untuk membawa 

perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan dan sikap, suatu proses 

memperbaiki keterampilan dan menambah pengetahuan yang sudah ada sehingga 

mampu melakukan pekerjaan dan membentuk peserta didik untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang lebih besar yang melibatkan tanggungjawab yang besar pula, dan 

menjembatani kesenjangan antara apa yang dimiliki guru dengan tuntutan kerja 

(Dinkelmann, Riffelmacher, & Westkämper). Pelatihan adalah bantuan atau 

bimbingan yang diberikan untuk orang perorang dalam menciptakan transisi 

pengetahuan, berpikir atau bekerja yang berguna (Allen, Eby, & Lentz).61 

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 
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berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi pada 

dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku 

manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang 

diinginkan. Perbaikan kinerja dalam kajian teknologi pendidikan dapat dipahami 

melalui definisi teknologi pendidikan yang diberikan oleh Association for 

Educational Communication and Technology (AECT) seperti yang dikutip oleh 

Januszewski & Molenda (2013) yang mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah 

studi dan praktik etis untuk menfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan 

menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang 

sesuai).62 Selanjutnya, pendampingan (mentor) adalah individu yang peduli, bersama 

dengan orang tua atau wali, menyediakan orang-orang muda dengan memberikan 

dukungan, nasihat, penguatan persahabatan, dan contoh yang konstruktif cenderung 

memandang bahwa kegiatan pendampingan berhubungan langsung dengan umur, 

paling tidak dilakukan oleh senior kepada yuniornya. Namun, jika merujuk pada 

konsep the skill-will matrix (Hawkins, 2009) di mana proses pendampingan hanya 

dilihat dari keterampilan (skill) dan kemauan (will) untuk menyelesaikan tugas, maka 

umur bukanlah menjadi ukuran dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan.63 
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Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai 

oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas 

yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini 

juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah 

ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar 

kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai 

prestasi yang baik. 

Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang 

baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat 

dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai 

dengan yang direncanakan. Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja 

guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang 

dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan 

standar kinerja guru dalam buku panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas 

menjelaskan bahwa: 

Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas gurudalam menjalankan 

tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswasecara individual, (2) persiapan dan 

perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) 

melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan 

yang aktif dari guru.64 
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UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), 

menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain 

menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan 

Dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar 

mengajar merupakan bentuk kinerja guru.65 Pendapat lain diutarakan Soedijarto 

menyatakan ada empat tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang 

guru. Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu: 

(1) merencanakan program belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin 

proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses belajar mengajar; (4) 

membina hubungan dengan peserta didik. Sedangkan berdasarkan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: 

(1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai 

hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) 

melaksanakan tugas tambahan.66 

Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat pada saat guru 

menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi dalam melaksanakan pembelajaran 
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yang baik seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik agar pada saat 

melaksanakan pembelajaran dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran yang terdapat 

pada indikator keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru mulai dari persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran sampai pada tahap akhir pembelajaran yaitu pelaksanaan 

evaluasi dan perbaikan untuk siswa yang belum berhasil pada saat dilakukan 

evaluasi.67 

Kesimpulan penelti dari pengertian di atas bahwa guru merupakan hasil 

pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan 

kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan membina 

hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan siswanya. 

D. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis dalam penelitian ini meliputi tiga variabel kepemimpinan 

kepala madrasah, lingkungan madrasah, serta kompetensi profesional guru. Kerangka 

teori penelitian ini, peneliti mengembangkan teori kepemimpinan kepala madrasah 

berdasarkan pendapat rahman yang terdiri atas proses, seni, serta kemampuan dalam 

mempengaruhi bawahan. Mengenai teori lingkungan madrasah peneliti 

mengembangkan teori yang dikemukakan Syamsul Yusuf yang terdiri atas  

lingkungan fisik madrasah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Sedangkan 

                                                             

 67 Usman Nasir, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru (Cet. II; Bandung: Mutiara Ilmu, 

2007), h. 15. 



 
 

mengenai kompetensi profesional guru, peneliti mengembangkan teori yang 

dikemukakan oleh Syaiful Sagala yang terdiri atas penguasaan pelajaran, penguasaan 

landasan pembelajaran, serta penguasaan penelitian tindakan kelas. Maka kerangka 

teori dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar 2.1. Kerangka Teoretis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian berarti bahwa pada bagian ini sudah menggambarkan 

tentang cara-cara yang akan ditempuh atau digunakan oleh peneliti untuk 

melaksanakan suatu kegiatan penelitian dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. 

Artinya dengan membaca proposal penelitian, pembaca mengetahui cara-cara 

yang terperinci akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan 

penelitian. Sebab, proposal penelitian ini tentunya akan dibaca oleh 

pembimbing, calon subyek penelitian, atau orang lain yang berkepentingan 

dengan proposal penelitian. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan 

gambaran yang jelas dan rinci tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

oleh calon peneliti. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitiandeskriptifkuantitatif.Penelitiandeskriptifkuantitatifadalah penelitian 

yang digunakanuntukmembandingkanduakelompokataulebih. Pada 

penelitianinipenelitimelakukanidentifikasi dan 

deskripsimengenaisuatufenomenatanpaberusahamenggambarkanhubunganseb



 
 

abakibat.68Lokasi penelitiannya adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompodan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.Madrasah 

Ibtidaiyah yang dimaksud adalah MI Muhammadiyah Kacci-Kacci, MI 

Muhammadiyah Anasappu, MI Muhammadiyah Kampung Parang, MI 

Muhammadiyah Bontolangkasa, MI Muhammadiyah Katinting, MI Muhammadiyah 

Allu, MI Muhammadiyah Campagayya, MI Muhammadiyah Bontomakkiyo, MI 

Muhammadiyah Likuboddong, MI Muhammadiyah Mandengeng, MI 

Muhammadiyah Kampung Daeng, serta MI Muhammadiyah Gallang. Lokasi tersebut 

peneliti ambil berdasarkan pengalaman dan kemampuan peneliti memahamikondisi 

madrasah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan multidisipliner, karena 

peneliti bagi kedalam berbagai dispiplin ilmu,yakni : 

1. Pendekatan Teologi Normatif, dimana dalam penelitian dibahas mengenai 

kaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dariteks-teks agama, 

yaitu al-Qur’an dan al-Hadist untuk menilaibaik buruknya suatu perbuatan. 

2. Pendekatan Kependidikan, yakni memandang manusia sebagai makhluk 

tuhan yang berada pada proses perkembangan dalam pertumbuhan jasmani 

dan rohani yang memerlukan bimbingan agar memiliki kesejahteraan lahir 

dan batin. 

                                                             

68JuliaBrannen,MemaduMetodePenelitianKualitatif dan Kuantitatif(Cet. III; Yogyakara 

:PustakaPelajar, CetakanKeempat, 2002), h. 89. 



 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penlitian 

Populasimerupakangabunganseluruhelemen yang 

memilikiserangkaiankaresteristikserupa. Populasiberatisekelompok orang, 

bendaatauhal yang memenuhisyarat-syarattertentu yang 

berkaitandenganpenelitian.Jadipopulasiadalahkeseluruhansubjekpenelitian.69Populasi

dalampenelitianiniadalahsemuapihakbaikmanusiamaupun non manusia (dokumentasi, 

simbol-simbol dan peralatankerja) yang dipandangdapatmemberikan datayang 

berpengaruhdengankinerjaakademik. 

Populasiadalahkelompokbesardanwilayahyangmenjadilingkuppenelitian.Populasiadal

ah wilayah yang terdiriatasobyek/subyek yang mempunyaikualitas dan 

karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh penelitiuntukdipelajari dan 

kemudianditarikkesimpulannya.Berdasarkanpengertian di atasdapatdipahamibahwa 

yang dimaksuddenganpopulasiadalahsegenapsubjekpenelitianbaik yang 

berwujudmanusiaataupununsurlainnya yang 

terdapatdalamruanglingkungansebuahobyekpenelitian yang telahditentukan. 

Populasidalampenelitianiniadalahkepala madrasah dan guruMadrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah diKecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa.Jumlahpopulasi yang akanditeitisebanyak123orangresponden 

yang terdapat pada 12 madrasah.Populasiini merupan keseluruhan obyek yang akan 

                                                             

69Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian(Cet. III; Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 53. 



 
 

diteliti oleh peneliti nantinya di dalam memahami pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dan Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi ProfesionalGuru 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa. Selain itu, dalam populasi penelitian ini akan memudahkan 

kita dalam memahami hal-hal yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini. 

Adapun komposisi populasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Jumlah Populasi Penelitian 

No Nama Madrasah 
Jumlah 

Perempuan Laki-Laki 

1 MI Muhammadiyah Kacci-Kacci 3 10 

2 MI Muhammadiyah Anasappu 2 7 

3 MI  Muhammadiyah Kampung Parang 2 9 

4 MI MuhmmadiyahBontolangkasa 2 7 

5 MI Muhammadiyah Katinting 1 10 

6 MI Muhammadiyah Allu 3 9 

7 MI Muhammadiyah Campagayya 2 6 

8 MI Muhammadiyah Bontomakkiyo 3 7 

9 MI Muhammadiyah Likuboddong 2 9 

10 MI Muhammadiyah Mandengeng 2 7 

11 MI Muhammadiyah Kampung Daeng 1 8 

12 MI Muhammadiyah Gallang 2 9 

Total 123 

SumberData :Emis Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah KecamatanBontonompo   

dan Bontonompo Selatan KabupatenGowa. 

 

2. SampelPenelitian 

Sampeladalah “Sebagianatau wakil populasi yang 

diteliti”.Sampeladalahbagiandarijumlah yang dimilikipopulasi, 

ataubagiankecildaripopulasi yang 



 
 

ditelitiuntukdipelajaritentangpopulasinya.Sampeladalah “Sebagianatau wakil populasi 

yang diteliti”.70 

Cara pengambilansampel yang digunakanadalahdenganmetodeRandom 

Sampling (sampelacak), adapunsampelacak yang 

dimaksuddengancarasederhana(Simple Random 

Sampling).Sampelacaksederhana(Simple Random Sampling)adalahsuatusampel yang 

diambilsedemikianrupasehinggatiap unit 

penelitiandarisuatupopulasimempunyaikesempatan yang 

samauntukdipilihsebagaisampel.71Penelitianini, 

penelitimengambilsampelacaksederhana(Simple Random 

Sampling)dengancaraundian. Jumlah sampelacaksederhana(Simple Random 

Sampling) yang akandiambildalampenelitianiniadalahsebanyak 70 respondendari 123 

populasi yang terdapat pada 12 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

KecamatanBontonompodan Bontonompo SelatanKabupatenGowa. 

Penarikansampelacaksederhanainimenggunkan program SPSS. Pada 12 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa, terdapat123 populasi yang nantinyaakandipilihsebanyak 70 

sampeldaripopulasi yang ada. Carapengundiannyaadalahsebagaiberikut: 

                                                             

70Sugiono, Metode Penelitian dan Kuantitatif Kualitatif R & D (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 56. 

71Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 71. 



 
 

a) Buka data editor menggunakan SPSS, data editor sebanyak123 responden yang 

akandiundi 

b) Berikutnyaklik“Transform” kemudian “Random Number Generator” 

c) Kemudianklik“Set Active Generator”kemudianklik“Ok” 

d) Setelah selesai, kemudianklik“Dat” laluklik“SeletCases” 

e) Kemudianklik“Random Sample of cases”laluklik“Sample” 

f) Berikutnyaklik“Esality”laluklikkotakkiridenganangka ”70” dan 

kotakkanandenganangka “123” laluklik“Ok” 

g) Hasil akhirmunculyaitu 70 responden yang terpilihsearaacak.72 

Adapun daftar sampelnyaadalahsebagaiberikut: 

Tabel 3.2.Jumlah SampelPenelitian 

No Nama Madrasah 

Jumlah 

Populasi 

 

JumlahS

ampel 

Random 

Persentase 

1 MI Muhammadiyah Kacci-Kacci 13 9 0,69% 

2 MI Muhammadiyah Anasappu 9 5 0,55% 

3 MI  Muhammadiyah Kampung Parang 11 6 0,54% 

4 MI MuhmmadiyahBontolangkasa 9 5 0,55% 

5 MI Muhammadiyah Katinting 11 6 0,54% 

6 MI Muhammadiyah Allu 12 6 0,50% 

7 MI Muhammadiyah Campagayya 8 4 0,50% 

8 MI Muhammadiyah Bontomakkiyo 10 5 0,50% 

9 MI Muhammadiyah Likuboddong 11 5 0,45% 

10 MI Muhammadiyah Mandengeng 9 5 0,55% 

11 MI Muhammadiyah Kampung Daeng 9 6 0,66% 

12 MI Muhammadiyah Gallang 11 8 0.72% 

Total      123       70     6,75% 

 

                                                             

72I PutuArtaya, http://www.resercgate.net/publication/33034939, AksesMinggu  12Juli2020. 



 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metodepengumpulan data gunanyauntukmendapatkan data yang di 

perlukansesuaidengantujuanpenelitiandengansuatualatpengumpul data yang 

disebutinstrumenpenelitian. Untukmemperoleh data yang obyektifatau valid 

tentangpengaruhlingkungansekolah dan motivasikerjaterhadapprofesional gurudi 

lapanganpenelitian, makapenelitimenggunakanbeberapametodedalampengumpulan 

data adalahmetodeangket/quesioner 

Menurutahli yang 

dimaksuddenganangket/questioneradalah“Sejumlahpertanyaantertulis yang 

digunakanuntukmemperolehinformasidarirespondendalamartilaporantentangkepribadi

annya, atauhal-hal yang 

diketahui”.Angketadalahteknikpengumpulandatadengancaramengajukanpertanyaanter

tulisuntukdijawabsecaratertulis pula oleh 

responden.Angketmerupakankumpulanpertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang 

digunakanuntukmemperolehinformasidarirespondententangdiripribadiatauhal-hal 

yang iaketahui.Tujuanpenyebaranangketialahmencariinformasi yang 

lengkapmengenaisuatumasalah dan 

respondentanpamerasakhawatirbilarespondenmemberijawaban yang 

tidaaksesuaidengankenyataandalampengisian daftar pertanyaan.73 

                                                             
73AbdurrahmatFathoni, MetodologiPenelitian dan Teknik PenyusunanSkripsi(Cet. II; Jakarta: 

PT RinekaCipta, 2009), h. 105. 

 



 
 

Metodeangketadaduajenis, yaitulangsung dan taklangsung, 

Penelitianinimenggunakanmetodeangketlangsung, 

dimanapenelitimenyajikanlangsung daftar pertanyaan pada para responden.Adapun 

data-data yang dimaksuddalampenelitianiniadalah: 

1. Data mengenaikepemimpinankepala madrasah 

2. Data mengenailingkungan madrasah 

3. Data mengenaikompetensiprofesional guru. 

Angketinimerupakanpengembangandarivariabel-

variabelpenelitianmenjadiindikatorsertabutir-butirpertanyaanuntukmendapatkandata 

mengenaipendapatdari pararesponden. Jawabandari para respondenmerupakan data 

pentingdalampenelitianini, 

jawabantersebutakandiolahuntukmendapatkanjawabandalampenelitianini. 

Adapunvariabel-variabelpenelitian yang dimaksudadalah: 

a. KepemimpinanKepala Madrasah (VariabelBebas X1) 

VariabelKepemimpinanKepala Madrasah (VariabelBebas X1) 

dalampenelitianinidikembangkandariindikatormenjadibeberapa item pertanyaan. 

Jumlahpertanyaan yang ada pada variabelKepemimpinanKepala Madrasah 

(VariabelBebas X1)terdiriatas 15 item,  antara lain : 

Tabel3.3. Kisi-Kisi AngketVariabel X1 

Indikator ButirPertanyaan Nom

or 

Proses 

mempengaruhibawahan 

- Apakahandasetujudengancarakepemimpinan

kepala madrasah andasekarangini?  

1 

 



 
 

- Apakahandasetujujikakepala madrasah 

andamempengaruhisikapandakearah yang 

lebihbaik? 

- Apakahandasetujujikakepala madrasah 

andamempengaruhipikiranandakearah yang 

lebihbaik? 

- Apakahandasetujujikakepala madrasah 

andamempengaruhikinerjaandakearah yang 

lebihbaik? 

- Apakahandasetujujikakepala madrasah 

andamempengaruhisiswa dan 

rekanandakearah yang lebihbaik? 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Senimempengaruhibawah

an 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmengajakandaberdiskusimengenai

pekerjaananda? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmengajakrekanandaberdiskusimen

genaipekerjaananda? 

- Apakahkepala madrasah andaseringmengajak 

orang 

tuasiswaberdiskusimengenaimasalahanaknya 

di madrasah? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmengajakanda dan 

rekanandajalan-jalan? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmemberikanhadiahkepadaanda? 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Kemampuanmempengaru

hibawahan 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmemarahianda? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmengoreksihasilpeerjaananda? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmenasehatianda? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmembantupekerjaananda di 

madrasah? 

- Apakahkepala madrasah 

andaseringmelanggaraturan?  

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

b. Lingkungan Madrasah (VariabelBebas X2) 

 



 
 

VariabelLingkungan Madrasah (VariabelBebas 

X2)dalampenelitianinidikembangkandariindikatormenjadibeberapa item pertanyaan. 

Jumlahpertanyaan yang ada pada variabelLingkungan Madrasah (VariabelBebas 

X2)terdiriatas 15 item,  antara lain : 

Tabel3.4. Kisi-Kisi AngketVariabel X2 

 

c. KompetensiProfesional Guru (VariabelTerikat Y) 

Indikator ButirPertanyaan Nomo

r 

LingkunganFisik 

Madrasah 

- Apakahandasetujudengankondisisaranadi madrasah 

andasekarangini? 

- Apakahandasetujudengankondisiprasarana di 

madrasah andasekarangini? 

- Apakahandasetujudengankondisi media 

pembelajaran di madrasah andasekarangini? 

- Apakahandasetujudengankondisisumber-

sumberbelajar di madrasah andasekarangini? 

- Apakahandasetujudengankondisisuasanapembelajar

an di madrasah andasekarangini? 

16 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

20 

LingkunganSosial - Apakahandaseringmelihatsiswaandaberkelahi? 

- Apakahandaseringmelihatsiswaandamembantutema

nnya yang membutuhkan? 

- Apakahandaseringmelihatsiswaandamembantupega

wai di madrasah? 

- Apakahandaseringmelihatsiswaandamembantuguru

nya di madrasah? 

- Apakahandaseringmembantu orang lain? 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

LingkunganAkade

mis 

- Apakahandaseringmengikutikegiatan di madrasah? 

- Apakahsiswaandaseringmengikutikegiatanekstrakur

ikuler di madrasah? 

- Apakahandaseringmemberikantugastambahan pada 

siswaanda? 

- Apakahandaseringbetahberada di madrasah? 

- Apakahandaseringmelihatsiswamerasasenangberad

a di madrasah? 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 



 
 

VariabelKompetensiProfesional Guru (VariabelTerikat 

Y)dalampenelitianinidikembangkandariindikatormenjadibeberapa item pertanyaan. 

Jumlahpertanyaan yang ada pada variabelKompetensiProfesional Guru 

(VariabelTerikat Y)terdiriatas 15 item,  antara lain : 

Tabel3.5. Kisi-Kisi AngketVariabel Y 

Indikator ButirPertanyaan Nom

or 

Penguasaan Pelajaran - Apakahandasetujuseorang guru 

harusmampumenguasaipembelajaran yang ada? 

- Apakahandasetujudenganpenguasaanpembelajaran 

yang diterapkan di mdrasahanda? 

- Apakahandasetujudengan guru yang 

mampumenguasaipembelajaran? 

- Apakahandasetujudengan guru yang 

memilikipengalamanmengajar? 

- Apakahandasetujudengan guru yang 

memahamimateripelajaran? 

31 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

PenguasaanLandasan 

Pendidikan 

- Apakahandaseringmembuatperangkatpembelajara

nsendiri? 

- Apakahandaseringmengajar di 

luarrancanganpembelajaran yang ditetapkan? 

- Apakahandaseringmendapatkendaladalammengaja

r? 

- Apakahandaseringmeninggalkankelas pada 

saatpembelajaranberlangsung? 

- Apakahandaseringmendapatkeluhandarisiswaterka

itcaramengajaranda? 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

PenguasaanPenelitian

Tindakan Kelas 

- Apakahandaseringdatanglebihcepatdarisiswaanda 

di kelas? 

- Apakahandaseringberpenampilanmenarik dan 

sopandalammengajar di kelas? 

- Apakahandaseringmengarahkansiswaandadalamm

embersihkankelas? 

- Apakahandaseringmembantumengaturbangku dan 

mejasiswaanda di kelas? 

- Apakahandaseringmembuatsiswaandabahagiajikaa

ndamengajar di kelas? 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 



 
 

 
Jumlah item pertanyaan yang terdapatdariketigavariabel yang ada di 

atassebanyak 45 butirpertanyaan. Item tersebutdikembangkan oleh 

penelitidarimasing-masingindikator yang telahdikemukakan oleh para ahli. 

Soalpertanyaanininantinyaakanpenelitisusunmenjadisebuahangket yang akan 

di isi oleh para responden. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.Pada 

penelitian ini menggunakan angket (quesioner) sebagai instrumen utamaguna 

mengukur variabel yang akan diukur. Dalampenelitianini,peneliti 

menggunakaninstrument yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket 

yang diberikan kepada seluruh respondendi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

diKecamatanBontonompo dan Bontonompo SelatanKabupatenGowa untuk 

jawabandaritujuanpenelitianini. Dalam menghitung jawaban responden, peneiliti 

menggunakan skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atas jawaban 

yang diberikan oleh responden, antara lain: 

1. Sangat Setuju/Sangat Sering (SS)     : 5 

2. Setuju/ Sering (S)       : 4 

3. Cukup Setuju/Cukup Sering (CS)     : 3 

4. Tidak Setuju/Tidak Sering (TS)     : 2 

5. Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Sering (STS)   : 1 

F. Validasi dan Reabilitasi Instrumen 



 
 

Uji coba instrument diperlukan untuk mengetahui apakah instrumenyang 

digunakan tersebut benar-benar sahih (valid) dan handal (reliabel).Sedangkan yang 

dimaksud dengan reliabel atau handal adalah untuk melihatapakah suatu alat ukur 

mampu memberikan hasil pengukuran yang konsistendalam waktu dan tempat yang 

berbeda. Untuk melakukan uji coba maka perludiperhatikan beberapa prosedur 

pelaksanaan yaitu: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat pengaruh antaramasing-masing 

item pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat. Apabilaada satu pertanyaan 

yang dinyatakan tidak valid sehingga terlihatkonsistensi dari item pertanyaan dan 

dapat digunakan untuk analisis.SedangkanmenurutSuharsismiArikunto  

ujivaliditasadalahpengukuran yang 

menunjangtingkatkevaliditasanataukepercayaansuatu instrument.74Kriteria uji 

validitasadalahjikarhitung>rtabel maka dinyatakan valid dan sebaliknya apabila 

rhitung<rtabel maka dinyatakan tidak valid. Pengujian validitasinstrumendikenakan 

pada posisiluarsampelsebanyak 20 respondendengantarafsignifikansisebesar 5% 

(0,05) denganrtabel sebesar 0,444. Adapun hasil pengujian validitas instrumen 

terhadap 20 responden diluarsampeladalahsebagaiberikut: 

Tabel3.6. Uji ValiditasInstrumenKepemimpinanKepala Madrasah (X1) 

No Soal 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 Sig Keterangan 

                                                             

74Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Cet. X; Jakarta: PT. 

RinekaCipta, 2010), h. 102. 



 
 

1 0,444 0,47 0,05 Valid 

2 0,444 0,49 0,05 Valid 

3 0,444 0,54 0,05 Valid 

4 0,444 0,49 0,05 Valid 

5 0,444 0,53 0,05 Valid 

6 0,444 0,56 0,05 Valid 

7 0,444 0,58 0,05 Valid 

8 0,444 0,62 0,05 Valid 

9 0,444 0,65 0,05 Valid 

10 0,444 0,74 0,05 Valid 

11 0,444 0,46 0,05 Valid 

12 0,444 0,47 0,05 Valid 

13 0,444 0,51 0,05 Valid 

14 0,444 0,68 0,05 Valid 

15 0,444 0,50 0,05 Valid 

 

Hasil analisis data pada uji validitasinstrumenvariabelkepemimpinankepala 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa pada 15 item 

pertanyaanhasiljawabanrespondenmenunjukkanbahwasemua item pada 

instrumentersebuttergolong valid pada tarafsignifikansi 5% (0,05) 

denganketentuanrhitunglebih besar darirtabel.Sehinggaseluruh data 

dalaminstrumenpenelitianiniterktegori valid/sahi. 

Tabel3.7. Uji ValiditasInstrumenLingkungan Madrasah (X2) 

No Soal 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 Sig Keterangan 

16 0,444 0,54 0,05 Valid 



 
 

17 0,444 0,49 0,05 Valid 

18 0,444 0,56 0,05 Valid 

19 0,444 0,55 0,05 Valid 

20 0,444 0,65 0,05 Valid 

21 0,444 0,68 0,05 Valid 

22 0,444 0,74 0,05 Valid 

23 0,444 0,46 0,05 Valid 

24 0,444 0,58 0,05 Valid 

25 0,444 0,48 0,05 Valid 

26 0,444 0,64 0,05 Valid 

27 0,444 0,76 0,05 Valid 

28 0,444 0,77 0,05 Valid 

29 0,444 0,45 0,05 Valid 

30 0,444 0,47 0,05 Valid 

 

Hasil analisis data pada uji validitasinstrumenvariabellingkungan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa pada 15 item 

pertanyaanhasiljawabanrespondenmenunjukkanbahwasemua item pada 

instrumentersebuttergolong valid pada tarafsignifikansi 5% (0,05) 

denganketentuan rhitung lebih besar darirtabel.Sehinggaseluruh data 

dalaminstrumenpenelitianiniterktegori valid/sahi. 

Tabel3.8. Uji ValiditasInstrumenKompetensiProfesional Guru (Y) 

No Soal 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 Sig Keterangan 

31 0,444 0,72 0,05 Valid 



 
 

32 0,444 0,59 0,05 Valid 

33 0,444 0,45 0,05 Valid 

34 0,444 0,47 0,05 Valid 

35 0,444 0,64 0,05 Valid 

36 0,444 0,66 0,05 Valid 

37 0,444 0,71 0,05 Valid 

38 0,444 0,54 0,05 Valid 

39 0,444 0,49 0,05 Valid 

40 0,444 0,50 0,05 Valid 

41 0,444 0,55 0,05 Valid 

42 0,444 0,63 0,05 Valid 

43 0,444 0,60 0,05 Valid 

44 0,444 0,45 0,05 Valid 

45 0,444 0,49 0,05 Valid 

 

Hasil analisis data pada uji validitasinstrumenvariabelkompetensi professional 

guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan 

Bontonompo SelatanKabupatenGowa pada 15 item 

pertanyaanhasiljawabanrespondenmenunjukkanbahwasemua item pada 

instrumentersebuttergolong valid pada tarafsignifikansi 5% (0,05) 

denganketentuan rhitung lebih besar darirtabel.Sehinggaseluruh data 

dalaminstrumenpenelitianiniterktegori valid/sahi. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat 



 
 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian untuk mengukur 

konsistensi instrumen penelitian dapat menggunakan coeficient alpha. maka 

menunjukan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliabel.75Jikarhitung>rtabel 

maka dinyatakan reliabel dan sebaliknyaapabilarhitung<rtabel maka dinyatakan tidak 

reliabel.76Pengujianreliabilitasinstrumendikenakan pada posisiluarsampelsebanyak 20 

respondendengantarafsignifikansisebesar 5% (0,05) denganrhitung> 0,60. Hasil 

pengujianreliabilitasinstrumendalampenelitianinidapatdilihat pada 

tabelsebagaiberikut: 

Tabel3.9. Uji ReliabilitasInstrumenKepemimpinKepala  Madrasah (X1) 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized Items 

.890 .892 

Hasil analisis data pada uji reliabilitasinstrumenvariabelkepmimpinankepala 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa pada 15 item 

pertanyaanhasiljawabanrespondenmenunjukkanbahwasemua item pada 

instrumentersebuttergolongreliabelpada tarafsignifikansi 5% (0,05) 

denganketentuan rhitung lebih besar darirtabel atau 0,890 > 0,60. 

Tabel3.10. Uji ValiditasReliabilitasLingkungan Madrasah (X2) 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized Items 

.898 .900 

                                                             

75Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran(Cet. I; Yokyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 

155. 

76Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 180. 



 
 

Hasil analisis data pada uji reliabilitasinstrumenvariabellingkungan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di KecamatanBontonompodan Bontonompo 

SelatanKabupatenGowa pada 15 item 

pertanyaanhasiljawabanrespondenmenunjukkanbahwasemua item pada 

instrumentersebuttergolongreliabel pada tarafsignifikansi 5% (0,05) 

denganketentuan rhitung lebih besar darirtabelatau 0,898 > 0,60. 

Tabel3.11. Uji ReliabilitasInstrumenKompetensiProfesional Guru (Y) 

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standarized Items 

.895 .897 

Hasil analisis data pada uji reliabilitas instrumen variabel kompetensi 

professional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompodan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada 15 item pertanyaan 

hasil jawaban responden menunjukkan semua item pada instrumen tersebut tergolong 

reliabel pada taraf signifikansi 5% (0,05) dengan ketentuan rhitung lebih besar 

darirtabelatau 0,895> 0,60. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriftip 

Analisis Statistik Deskriftip adalah suatu jenis analisis data yang 

mempunyai tujuan utama menguraikan suatu karesteristik, mengumpulkan 

data supaya dapat menguji hipotesis yang diajukan atau menjawab pertanyaan 

mengenai keadaan atau status dari subjek yang 



 
 

dipelajari.77Gambarantersebutdapatdiketahuimelaluinilairata-rata 

jawabanresponden (mean) dan frekuensijawabanresponden. 

Analisisstatistikdeskriftipdalampenelitianiniberupa: 

a. KepemimpinanKepala MadrasahMI muhammadiyah di 

KecamatanBotonompodan Bontonompo SelatanKabupatenGowa. 

b. Lingkungan MadrasahMI muhammadiyah di KecamatanBotonompodan 

Bontonompo Selatan KabupatenGowa. 

c. KompetensiProfesional Guru MI muhammadiyah di 

KecamatanBotonompodan Bontonompo Selatan KabupatenGowa. 

Mengenairumus yang digunakandalamanalisisstatistikdeskriftipantara lain: 

1) Mean 

Mean adalahnilai rata-rata darikeseluruhanjawabanresponden. 

Adapunrumusnyaadalah: 

X=
x1+ X2+ …..Xn

𝑛
 atau X=

∑ Xi
n
i=1

𝑛
 

Keterangan : 

X      = Rata-rata 

∑n
i=1 =Jumlahseluruhnilai data 

n    =Jumlahseluruhfrekuensi.78 

                                                             

77Saefuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. II; Yogyakart: Pustaka elajar, 2001), h. 93. 



 
 

2) Median 

Median adalahmenentukannilaitengahsetelah data 

disusunmenuruturutannilainya. Adapunrumusnyaadalah: 

a) Jumlah data ganjil 

Me = (𝑛 + 1)1
2

𝑋  

b) Jumlah data genap 

Me =  

𝑋𝑛
2

 +𝑋
(

𝑛
1

)

2
 

Keterangan: 

Me = Median 

X   =  Datum 

n  =  Jumlahseluruhfrekuensi.79 

3) Modus 

Modus adalahsebuahukuranuntukmenyatakanfenomena yang paling 

banyakterjadiatau yang paling banyakterdapat.Adapunrumusnyaadalah: 

Mo = b + p (
F1

F1+ F2

) 

Keterangan: 

Mo = Modus 

                                                                                                                                                                              

78SutrisnoHadi, Metodologi Research (Cet. III; Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 40. 

79SutrisnoHadi, Metodologi Research, h. 43. 



 
 

b    = Batas dibawahkelas modal 

p    = Panjang kelas modal 

F1  = Frekuensi kelas modal dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya 

F2  = Frekuensi kelas modal dikurangi kelas interval terdekat setelahnya.80 

4) Frekuensi data 

Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data atau pengurutan data. 

Data frekuensi biasanya diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau 

sebaliknya, Jika data lebih dari satu, maka kita dapat menghitung berapa 

seringnya data itu.81 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analsisis inferensial adalah analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat statistik. Adapun alat statistis yang digunakan adalah 

program Statistical ProductService Solution (SPSS Versi 

17.0).Mengenaianalisisstatistikinferensial yang dimaksudadalah; 

a. Uji Korelasi 

Uji korelasidigunakanuntukmengetahuihubunganantarvariabel, 

apakahterdapathubungan yang lemah, sedangataukuat. Rumus yang 

digunakan; 

                                                             

80SutrisnoHadi, Metodologi Research, h. 48. 

81SutrisnoHadi, Metodologi Research, h. 50. 



 
 

𝑟𝑥𝑦̳  
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 2𝑥 )(∑ 2𝑦 )
 

Dimana: 

𝑟𝑥𝑦= Koefisienkorelasiantaravariabelx dan y 

∑ 𝑥𝑦     = Jumlahperkalianantaravariabelx dan y 

𝑥2         = Kuadrat dari x 

𝑦2         = Kuadrat dari y.82 

Selainituterdapat pula uji koreasigandadapatdihitungdenganrumus: 

ry𝑥1𝑥2 = 
√𝑟2𝑦𝑥1+𝑟2𝑥2−2𝑟𝑦𝑥1.𝑟𝑦𝑥2.𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥2
 

Keterangan: 

r𝑦𝑥1𝑥2= korelasiantaravariabel X1 dan X2 secarabersama-samaterhadapvariabel 

Y. 

ry𝑥1      =  korelasi product moment antara X1 dan Y 

ry𝑥2      =  korelasi product moment antara X2 dan Y 

r𝑥1𝑥2    =  korelasi product moment antara X1 dan X.83 

Anas Sudijionomemberikanpedomaninterpretasikoefisienkorelasi: 

Tabel 3.12. PedomanInterpretasiKoefisienKorelasi 

Besar Interpretasi 

                                                             

82Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Cet. XII; Jakarta: BumiAksara, 

2009), h. 70. 

83Sugiono, Metode Penelitian dan Kuantitatif Kualitatif R & D, h. 139. 



 
 

nya 
“r” 

prod
uct 

mom
ent 

(𝐫𝒙𝒚) 

0,00 – 
0,20 

Antara variabel x dan y 
memangterdapatkorelasiakantetapikorelasiitusangatlemahatausangat
rendahsehinggakorelasiitudiabaikan 
(dianggaptidakadakorelasiantaravariabel x dan y) 

0,20 – 
0,40 

Antara variabel x dan y terdapatkorelasilemahataurendah 

0,40 – 
0,70 

Antara variabel  x dan y terdapatkorelasi yang cukupatausedang 

0,70 – 
0,90 

Antara variabel x dan y terdapatkorelasi yang tinggiataukuat 

0,90 - 
1,00 

Antara variabel x dan y terdapatkorelasi yang 
sangattinggiatausangatkuat. 

Sumber: Anas Sudijiono84 

b. AnalisisRegresi 

Analisregresidigunakanuntukmengetahuitingkatperubahan. Tingkat 

perubahansecaraparsialantaramasing-masingsatuvariabel. 

Adapunrumusnyaadalah: 

      𝑌∧ = a + bx 

Dimana: 

      𝑌∧ = Subyekvariabelterikat yang diproyeksikan. 

                                                             

84Anas Sudijiono, PengantarIlmuStatistik Pendidikan (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2004), h. 206. 



 
 

     X     = Variabelbebas yang mempunyai yang 

mempunyainilaitertentuuntukdiprediksikan 

     a      =  Nilaikonstantaharga Y jika X=0 

b  = Nilai arahsebagaipenentuprediksi yang 

menunjukkannilaipeningkatanataupenurunan.85 

Selainituterdapat pula uji regresi linier berganda yang merupakan model 

persamaan yang menjelaskanhubungansatuvariabeltakbebas (Y) 

denganduavariabelbebas (X1 dan X2). Selainitu juga 

untukmengetahuihubunganvariabeltakbebasdenganvariabelbebas.Adapunrum

usnyaadalah: 

      𝑌∧ ̳   a + bx1+ bx2 + c 

Dimana: 

      𝑌∧=  Subyekvariabelterikat yang diproyeksikan. 

             b      =  Koefisienkorelasi 

x1     = Variabel bebas x1 

x2     = Variabel bebas x2 

     a      =  Nilaikonstantaharga Y jika X= 0   

     c      =  Standar error.86 

c. Uji Linieritas 

                                                             

85Sugiono, Metode Penelitian dan Kuantitatif Kualitatif R & D, h. 150. 

86Sugiono, Metode Penelitian dan Kuantitatif Kualitatif R & D, h. 163. 



 
 

Uji linieritasbertujuanapakahhubunganantaravariabelbebas dan 

variabelterikatberbentukgarislurus. Adapaunrumusnyaadalah: 

Freg =  
𝑅𝐾𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

Dimana: 

Freg=  Hargabilanganuntukgarisregresi 

RKeg=RerataKudratgarisregresi 

RKres=  Reratakuadratgarisresidu. 

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesisbertujuanapakahantaravariabelbebas dan 

variabelterikatterdapatpengaruh yang signifikanatautidak. Uji 

hipotesisterbagiatasduayaitu: 

1) Uji F (F – Test) 

F-test 

digunakanuntukmengujipengaruhvariabelbebasterhadapvariabelterikatsecarab

ersama-sama. Adapunlangkah-langkahnyaadalah: 

a) Menentukanhipotesis 

Ho = Tidakadapengaruhsignifikanantaravariabelbebasterhadapvariabelterikat. 

Ha = Ada pengaruhsignifikanantaravariabelbebasterhadapvariabelterikat. 

b) Menentukankriteriapenerimaanataupenolakanhipotesis 

Dengantarafsignifikansi (α) sebesar 5%, maka; 



 
 

Ho diterimajikanilaiprobabilitas ≥ α 

Hoditolakjikanilaiprobabilitas ≤ α 

c) Menghitung Nilai Statistik 

Data yang diperolehdihitungdenganmenggunakan program SPSS 17.0. 

d) MenarikSimpulan 

Pengambilansimpulanmerujuk pada prosedurkedua dan ketiga. 

2) Uji T (T – Test) 

Uji T (T – Test) 

berfungsiuntukmengetahuitingkatsignifikansiantaravariabelbebasterhadapvari

abelterikatsecaraparsial (terpisah). Dimanavariabelbebas X1 

terhadapvariabelterikat Y dan variabelbebas X2 terhadapvariabelterikat Y. 

Adapunlangkahnyaadalah: 

a) Menentukanhipotesis 

Ho1= TidakadapengaruhsignifikanantaravariabelX1terhadapvariabelY. 

Ha1 = Ada pengaruhsignifikanantaravariabelX1terhadapvariabelY. 

Ho2= Tidakadapengaruhsignifikanantaravariabel X2 terhadapvariabel Y. 

Ha2 = Ada pengaruhsignifikanantaravariabel X2 terhadapvariabel Y. 

b) Menentukankriteriapenerimaanataupenolakanhipotesis 

Dengantarafsignifikansi (α) sebesar 5%, maka; 

Ho1 dan Ho2diterimajikanilaiprobabilitas ≥ α 



 
 

Ho1 dan Ho2ditolakjikanilaiprobabilitas≤ α 

c) Menghitung Nilai Statistik 

Data yang diperolehdihitungdenganmenggunakan program SPSS 17.0. 

d) MenarikSimpulan 

Pengambilansimpulanmerujuk pada prosedurkedua dan ketiga.87 

  

                                                             

87Suharsimi Arikunto,Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 90. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Kepala madrasah merupakan salah satu jajaran penting dalam suatu madrasah. 

Kepala madrasah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam perkembangan dan 

pelaksaan kegiatan yang ada pada suatu madrasah, mereka adalah orang-orang yang 

ditunjuk dalam kepemimpinan dan pengambilan suatu keputusan yang dianggap 

penting bagi perkembangan madrasah. Mengenai keadaan kepala madrasah yang ada 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa, peneliti mendapatkan bahwa terdapat 12 kepala madrasah 

pada masing-masing tiap madrasah yang ada di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah 

orang yang menentukan fokus dan suasana sekolah. Oleh karena itu, dikatakan pula 

bahwa keberhasilan sekolah adalah sekolah yang memiliki pemimpin yag berhasil. 

Pemimpin sekolah adalah mereka yang dilukiskan sebagai orang yang memiliki 

harapan tinggi terhadap guru dan para peserta didik. Pemimpin sekolah adalah 

mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugasnya dan menentukan suasana 

sekolah. 

Berikut nama-nama madrasah serta jumlah kepala madrasah yang ada di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa: 



 
 

Tabel 4.1. Keadaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan   

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Sumber Data : Emis Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo   

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Hasil pengolahan data berupa angket dengan menggunakan program SPSS 

diambil dari angket yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan kepala madrasah 

yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas indiktor proses 

mempengaruhi bawahan dari nomor 1 sampai 5, kemudian seni mempengaruhi 

bawahan dari nomor 6 sampai 10 dan kemampuan mempengaruhi bawahan dari  

nomor 11 sampai 15 Pengolan data yang dimaksud bertujuan dalam memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang ada pada tujuan penelitian yakni untuk 

mendeskripsikan  kepemimpinan kepala madrasah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

didapatkan data statistik sebagai berikut: 

No Nama Madrasah Nama 

1 MI Muhammadiyah Kacci-Kacci  

2 MI Muhammadiyah Anasappu  

3 MI  Muhammadiyah Kampung Parang  

4 MI Muhmmadiyah Bontolangkasa  

5 MI Muhammadiyah Katinting  

6 MI Muhammadiyah Allu  

7 MI Muhammadiyah Campagayya  

8 MI Muhammadiyah Bontomakkiyo  

9 MI Muhammadiyah Likuboddong  

10 MI Muhammadiyah Mandengeng  

11 MI Muhammadiyah Kampung Daeng  

12 MI Muhammadiyah Gallang  

Total 12 



 
 

Tabel 4.2. Statistics Variabel X1 

N Valid 

Missing 

Mean 

Std Error of Mean 

Median 

Mode 

Minimun 

Maximun 

Sum 

70 

0 

56.70 

0.35 

56.00 

54.00 

32.00 

70.00 

2920.00 

Tabel di atas menunjukkan jawaban 70 responden mengenai statistik data 

variabel kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dengan tingkat rata-rata 

jawaban responden sebesar 56,70. Sedangkan jumlah keseluruhan jawaban adalah 

sebesar 2920,00. Mengenai  kategori rata-rata nilai variabel X1 terdiri atas 5 tingkan 

yang diambil dari nilai mean terendah (Std Error of Mean Std Error of Mean) sebesar 

0,35 dn yang tertinggi adalah sebesar 75,00. Rata-rata kategori data variabel X1 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. Kategori Rata-Rata Variabel X1 

No Nilai Rata-Rata Kategori 

1 0,35 – 15,00 Sangat Rendah 

2 15,01 – 29,66 Rendah 

3 29,67 – 44,32 Sedang 

4 44,33 – 58,98  Tinggi 

5 58,99 – 75,00 Sangat Tinggi 

Rata-rata jawaban responden pada variabel X1 sebesar 56,70. Hasil tersebut 

terkategori tinggi yakni berada pada tingkat 44,33 – 58,98. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 



 
 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori 

tinggi.  

b. Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Lingkungan madrasah merupakan bagian penting dalam suatu madrasah. 

Kondisi lingkungan yang kondisif  tentu saja memberikan pengaruh yang baik bagi 

perkembangan suatu madrasah. Kepala madrasah, para guru dan pegawai serta para 

siswa dan masyarakat akan merasa nyaman jika kondisi madrasah yang ada bersih 

dan dan aman. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik serta tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Indikator lingkungan madrasah terbagi 

atas, yakni lingkungan fisik madrasah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. 

Mengenai lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa secara fisik cukup baik dan layak 

digunakan sebagai tempat pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan 

mengenai kondisi sosial Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berada dalam lingkungan 

sosial yang baik dan agamis sehingga dapat membantu proses pembelajaran. 

Kemudian mengenai aspek akademisnya lingkungan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

bernuansa Islami dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai 

pembelajaran dasar ditambah dengan pendidikan tentang kemuhammadiyaan. 



 
 

Hasil pengolahan data berupa angket dengan menggunakan program SPSS 

diambil dari angket yang berkaitan dengan masalah lingkungan madrasah yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas indiktor lingkungan fisik madrasah dari 

nomor 16 sampai 20, kemudian lingkungan sosial dari nomor 26 sampai 25 dan 

lingkungan akademis dari  nomor 26 sampai 30. Pengolahan data yang dimaksud 

bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada tujuan 

penelitian yakni untuk mendeskripsikan  lingkungan madrasah yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowadidapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Statistics Variabel X2 

N Valid 

Missing 

Mean 

Std Error of Mean 

Median 

Mode 

Minimun 

Maximun 

Sum 

70 

0 

58.64 

0.37 

58.00 

56.00 

36.00 

74.00 

3195.00 

Tabel di atas menunjukkan jawaban 70 responden mengenai statistik data 

variabel lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dengan tingkat rata-rata 

jawaban responden sebesar 58,64. Mengenai  kategori rata-rata nilai variabel X2 

terdiri atas 5 tingkan yang diambil dari nilai mean terendah (Std Error of Mean Std 



 
 

Error of Mean) sebesar 0,37 dan yang tertinggi adalah sebesar 75,00. Rata-rata 

kategori data variabel X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. Kategori Rata-Rata Variabel X2 

No Nilai Rata-Rata Kategori 

1 0,37 – 15,00 Sangat Rendah 

2 15,01 – 29,64 Rendah 

3 29,65 – 44,28 Sedang 

4 44,29 – 58,92  Tinggi 

5 58,93 – 75,00 Sangat Tinggi 

Rata-rata jawaban responden pada variabel X1 sebesar 58,64. Hasil tersebut 

terkategori tinggi yakni berada pada tingkat 44,29 – 58,92. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi. 

c. Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa  

Guru merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan. Guru yang 

kompeten serta profesional dibidangnya mampu dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan. Kualifikasi 

pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa kebanyakan adalah strata 

satu (S1) yang mengajar pada bidang keilmuan masing-masing. Hal ini tentu saja 

dapat meningkatkan kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengenai keadaan 



 
 

guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Sumber Data : Emis Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo   

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Hasil pengolahan data berupa angket dengan menggunakan program SPSS 

diambil dari angket yang berkaitan dengan masalah kompetensi profesional guru 

yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas indiktor penguasaan 

pelajaran dari nomor 31 sampai 35, kemudian penguasaan landasan pendidikan dari 

nomor 36 sampai 40 dan penguasaan penelitian tindakan kelas dari  nomor 41 sampai 

45. Pengolahan data yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang ada pada tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan  lingkungan 

madrasah yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo 

No Nama Madrasah Jumlah  

1 MI Muhammadiyah Kacci-Kacci 12 

2 MI Muhammadiyah Anasappu 8 

3 MI  Muhammadiyah Kampung Parang 10 

4 MI Muhmmadiyah Bontolangkasa 8 

5 MI Muhammadiyah Katinting 10 

6 MI Muhammadiyah Allu 11 

7 MI Muhammadiyah Campagayya 7 

8 MI Muhammadiyah Bontomakkiyo 11 

9 MI Muhammadiyah Likuboddong 10 

10 MI Muhammadiyah Mandengeng 8 

11 MI Muhammadiyah Kampung Daeng 8 

12 MI Muhammadiyah Gallang 10 

Total 111 



 
 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik sebagai berikut: 

didapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Statistics Variabel Y 

N Valid 

Missing 

Mean 

Std Error of Mean 

Median 

Mode 

Minimun 

Maximun 

Sum 

70 

0 

57.28 

0.40 

54.00 

55.00 

35.00 

75.00 

3065.00 

Tabel di atas menunjukkan jawaban 70 responden mengenai statistik data 

variabel kompetensi professional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dengan tingkat 

rata-rata jawaban responden sebesar 57,28. Sedangkan jumlah keseluruhan jawaban 

adalah sebesar 3065,00. Mengenai  kategori rata-rata nilai variabel Y terdiri atas 5 

tingkan yang diambil dari nilai mean terendah (Std Error of Mean Std Error of Mean) 

sebesar 0,40 dan yang tertinggi adalah sebesar 75,00. Rata-rata kategori data variabel 

X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8. Kategori Rata-Rata Variabel Y 

No Nilai Rata-Rata Kategori 

1 0,40 – 15,00 Sangat Rendah 

2 15,01 – 29,61 Rendah 

3 29,62 – 44,22 Sedang 

4 44,23 – 58,83  Tinggi 

5 58,84 – 75,00 Sangat Tinggi 



 
 

Rata-rata jawaban responden pada variabel Y sebesar 57,28. Hasil tersebut 

terkategori tinggi yakni berada pada tingkat 44,23 – 58,83. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi professional guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa terkategori tinggi. 

d. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa 

a. Hasil uji korelasi 

Hasil uji korelasi dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket yang 

berkaitan dengan masalah hubungan kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kompetensi professional guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-

masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang dimaksud bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kompetensi 

profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Coeficients 

 

Model 

Corelations Collinearity Statistics 

Zero Order Partial Part Tolerance VIF 

1 X1 

X2 
.786 

.895 

-.086 

.790 

-.045 

.563 

.312 

.312 

4.189 

4.189 

a. Dependent Variable: Y 



 
 

Hasil uji korelasi antara variabel X1 dan Y sebesar 0,786. Berdasarkan 

pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Anas Sudijiono, angka tersebut berada 

pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 0,70 – 0,90. 

b. Hasil uji regresi 

Hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket yang 

berkaitan dengan masalah tingkat perubahan kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap kompetensi professional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang 

dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

didapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Model Summary 

 

Model 

 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

Estimate 

1 .790 .675 .985 5.145567 

a. Predictors: (Constant), X1 

Hasil uji regresi antara variabel X1 dan y sebesar 0,790 yang menunjukkan 

bahwa adanya perubahan pengaruh yang kuat antara kedua variabel. 

c. Hasil uji linieritas 



 
 

Hasil uji linieritas dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket 

yang berkaitan dengan masalah hubungan garis lurus kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap kompetensi professional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang 

dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

didapatkan data statistik sebagai berikut: 

                                  Dependent Variable: Y 
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Gambar 4.1. Diagram Observed Cum Pro X1 dan Y 

Gambar diagram observed cum prob X1 dan Y menunjukkan mendekati garis 

lurus yakni sebesar 0,998 pada taraf sigifikansi 5% (0,05). 

 



 
 

d. Hasil uji T pada hipotesis (T-Test) 

Hasil uji T (T-Test) dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket 

yang berkaitan dengan masalah tingkat signifikansi kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap kompetensi professional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang 

dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

didapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Coeficients 

Model Unstandardized 

Coeficients 

Standardized 

Coeficients 

  

B Std Error Beta T Siq. 

1 (Constant) 

X1 

X2 

5.736 

0.320 

0.950 

0.442 

0.098 

0.098 

 

0.290 

0.895 

4.076 

0.379 

0.990 

0.000 

0.050 

0.050 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil uji T (T- Test) antara variabel X1 dan Y menunjukkan T hitung sebesar 

0.379. Sedangkan T table pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 0.992, dengan 

demikian maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan Y dimana 

0.379 ≤ 0.992. 



 
 

e. Pengaruh Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi Profesional 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

a. Hasil uji korelasi 

Hasil uji korelasi dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket yang 

berkaitan dengan masalah hubungan lingkungan madrasah terhadap kompetensi 

profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-

masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang dimaksud bertujuan dalam 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada tujuan penelitian yakni untuk 

mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kompetensi 

profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Coeficients 

 

Model 

Corelations Collinearity Statistics 

Zero Order Partial Part Tolerance VIF 

1 X1 

X2 

.786 

.895 

-.086 

.790 

-.045 

.563 

.312 

.312 

4.189 

4.189 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil uji korelasi antara variabel X2 dan Y sebesar 0,895. Berdasarkan 

pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Anas Sudijiono, angka tersebut berada 

pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 0,70 – 0,90. 

b. Hasil uji regresi 



 
 

Hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS dengan menggunakan 

program SPSS diambil dari angket yang berkaitan dengan masalah tingkat perubahan 

lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data 

yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

didapatkan data statistik sebagai berikut:  

Tabel 4.13. Model Summary 

 

Model 

 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

Estimate 

1 .871 .675 .985 5.145567 

a. Predictors: (Constant), X2 

Hasil uji regresi antara variabel X2 dan Y sebesar 0,871 yang menunjukkan 

bahwa adanya perubahan pengaruh yang kuat antara kedua variabel yakni antara 

variabel X2 dan Y. 

b. Hasil uji linieritas 

Hasil uji linieritas dengan menggunakan program SPSS dengan menggunakan 

program SPSS diambil dari angket yang berkaitan dengan masalah hubungan garis 

lurus lingkungan madrasah terhadap kompetensi professional guru yang ada di 



 
 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. 

Pengolan data yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang ada pada tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik sebagai berikut: 

                                 Dependent Variable: Y 
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Gambar 4.2. Diagram Observed Cum Pro X2 dan Y 

Gambar diagram observed cum prob X2 dan Y menunjukkan mendekati garis 

lurus yakni sebesar 0,995 pada taraf sigifikansi 5% (0,05). 

c. Hasil uji T pada hipotesis (T-Test) 

Hasil uji T (T-Test) dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket 

yang berkaitan dengan masalah tingkat signifikansi lingkungan madrasah terhadap 

kompetensi professional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

 



 
 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri 

atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data yang dimaksud bertujuan 

dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada tujuan penelitian yakni 

untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data 

statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.14. Coeficients 

Model Unstandardized 

Coeficients 

Standardized 

Coeficients 

  

B Std Error Beta T Siq. 

1 (Constant) 

X1 

X2 

5.736 

0.320 

0.950 

0.442 

0.098 

0.098 

 

0.290 

0.895 

4.076 

0.379 

0.990 

0.000 

0.050 

0.050 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil uji T (T- Test) antara variabel X2 dan Y menunjukkan T hitung sebesar 

0.990. Sedangkan T table pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 0.992, dengan 

demikian maka terdapat pengaruhyang signifikan antara variabel X2 dan Y dimana 

0.990 ≤ 0.992. 

f. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan 

Madrasah terhadap Kompetensi Profesionali Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa 

a. Hasil uji korelasi  berganda 

Hasil uji korelasi berganda dengan menggunakan program SPSS diambil dari 

angket yang berkaitan dengan masalah hubungan kepemimpinan kepala madrasah 



 
 

dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi professional guru yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data 

yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.15. Coeficients 

 

Model 

Corelations Collinearity Statistics 

Zero  

Order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 Constant  

X1, X2 

 

.818 

 

.892 

 

.476 

 

.680 

 

3.251 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil uji korelasi berganda antara variabel X1 dan  X2 terhadap Y sebesar 

0,818. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Anas Sudijiono, 

angka tersebut berada pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 0,70 – 0,90. 

b. Hasil uji regresi berganda 

Hasil uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS diambil dari 

angket yang berkaitan dengan masalah tingkat perubahan kepemimpinan kepala 

madrasah dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi professional guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. 



 
 

Pengolan data yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang ada pada tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi 

profesional guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Moel Summary 

 

Model 

 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

Estimate 

1 .790 .675 .685 5.145567 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

Hasil uji regresi berganda antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,675 

yang menunjukkan bahwa adanya perubahan pengaruh yang cukup kuat antara kedua 

variabel. 

b. Hasil uji linieritas 

Hasil uji linieritas dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket 

yang berkaitan dengan masalah hubungan garis lurus kepemimpinan kepala madrasah 

dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi professional guru yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data 

yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 



 
 

madrasah dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik sebagai berikut: 

                                Dependent Variable: Y 
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Gambar 4.3. Diagram Observed Cum Pro X1, X2 dan Y 

Gambar diagram observed cum prob X1 dan X2 dan Y menunjukkan mendekati 

garis lurus yakni sebesar 0,996 pada taraf sigifikansi 5% (0,05). 

c. Hasil uji F pada hipotesis (F-Test) 

Hasil uji F (F-Test) dengan menggunakan program SPSS diambil dari angket 

yang berkaitan dengan masalah tingkat signifikansi kepemimpinan kepala madrasah 

dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa, yang terdiri atas masing-masing 15 item pertanyaan. Pengolan data 

yang dimaksud bertujuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada 

tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala 

 



 
 

madrasah dan lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa didapatkan data statistik sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Anova 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

6580.461 

985.864 

7566.325 

 2 

67 

69 

3290.230 

4.738 
0.998 .050 

a. Pedictors: (Constant), X2, X1  

Hasil uji F (F - Test) antara variabel  X1 dan X2 terhadap Y menunjukkan F 

hitung sebesar 0.998. Sedangkan F table pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 

0.873, dengan demikian maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

X1 dan X2 terhadap Y dimana 0.998 ≥ 0.873. 

B. Pembahasan 

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah yang 

ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi dengan nilai rata-rata 

jawaban dari 70 responden sebesar 56,70. Hasil tersebut terkategori tinggi yakni 

berada pada tingkat 44,33 – 58,98. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi. 

Tingginya rata-rata jawaban resoponden tersebut menunjukkan peran kepala 



 
 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa tergolong sesuatu yang penting dan dibutuhkan sehingga 

keberadaan kepala madrasah dalam memimpin tidak bisa dilepaskan dari segala 

kegiatan yang terjadi pada setiap Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada  di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Hasil  penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahman yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan seni memperoleh hasil 

melalui kegiatan dengan memengarui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah yang ada  di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa yang tergolong tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

b. Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa lingkungan madrasah yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa dari jawaban 70 responden sebesar 58,64. Hasil tersebut 

terkategori tinggi yakni berada pada tingkat 44,29 – 58,92. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi. 

Tingginya rata-rata jawaban resoponden tersebut menunjukkan kondisi lingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 



 
 

Selatan Kabupaten Gowa tergolong sesuatu yang urgen dan memberikan peranan 

yang penting dimana lingkungan madrasah yang ada berperan dalam segala kegiatan 

dan aktifitas yang terjadi untuk semua elemen yang berada disekitar Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soegeng 

Pridjodarminto yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah/madrasah adalah 

jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam 

lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program 

pendidikan. Kondisi lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada  di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang tergolong 

tinggi dengan susunan yang beraneka ragam diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

c. Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru yang ada 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa dari jawaban 70 responden sebesar 57,28. Hasil tersebut 

terkategori tinggi yakni berada pada tingkat 44,23 – 58,83. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi professional guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa terkategori tinggi. Tingginya rata-rata jawaban resoponden tersebut 



 
 

menunjukkan kompetensi professional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tergolong 

sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan sehingga guru yang 

kompeten dan profesional berperan dalam segala kegiatan dan aktifitas yang terjadi 

dalam proses pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Hasil  penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Irawan dan 

Siahaan yang menyatakan bahwa kompetensi profesional guru meliputi penguasaan 

bahan kajian akademik, melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah, 

pengembangan profesi, dan pemahaman wawasan pendidikan. Kompetensi 

professional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada  di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang tergolong tinggi 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

d. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Muhammadiyah Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa tergolong positif. Hasil uji T (T- Test) antara variabel X1 dan Y menunjukkan 

T hitung sebesar 0.379. Sedangkan T tabel pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 



 
 

0.992, dengan demikian maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan 

Y dimana 0.379 ≤ 0.992. Hasil uji korelasi antara variabel X1 dan Y sebesar 0,786. 

Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Anas Sudijiono, angka 

tersebut berada pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 0,70 – 0,90. Hasil uji 

regresi antara variabel X1 dan y sebesar 0,790 yang menunjukkan bahwa adanya 

perubahan pengaruh yang kuat antara kedua variabel sedangkan hasil uji linieritas 

berdasarkan gambar diagram observed cum prob X1 dan X2 dan Y menunjukkan 

mendekati garis lurus yakni sebesar 0,996 pada taraf sigifikansi 5% (0,05). 

Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori Kreitner dalam E. Mulyasa yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain yang 

mana seorang pemimpin mengajak bawahan secara sukarela berpartisipasi guna 

mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting dalam 

mencapai tujuan, khususnya dalam hal ini terkait dengan masalah kepemimpinan di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada  di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang tergolong positif. Hasil ini dapat kita 

ketahui dari prestasi yang dicapai oleh para siswa dan madrasah  yang ada di di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Prestasi 

tersebut baik berupa hasil belajar siswa maupun penghargaan yang didapatkan oleh 

pihak masing-masing madrasah yang ada di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 



 
 

e. Pengaruh Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi Profesional 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan madrasah 

terhadap kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tergolong 

positif. Hasil uji T (T- Test) antara variabel X2 dan Y menunjukkan T hitung sebesar 

0.990. Sedangkan T table pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 0.992, dengan 

demikian maka terdapat pengaruhyang signifikan antara variabel X2 dan Y dimana 

0.990 ≤ 0.992. Hasil uji korelasi antara variabel X2 dan Y sebesar 0,895. Berdasarkan 

pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh Anas Sudijiono, angka tersebut berada 

pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 0,70 – 0,90. Hasil uji regresi antara 

variabel X2 dan Y sebesar 0,871 yang menunjukkan bahwa adanya perubahan 

pengaruh yang kuat antara kedua variabel yakni antara variabel X2 dan Y sedangkan 

hasil uji linieritas berdasarkan gambar diagram observed cum prob X2 dan Y 

menunjukkan mendekati garis lurus yakni sebesar 0,995 pada taraf sigifikansi 5% 

(0,05). 

Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori Muhammad Surya yang menyatakan bahwa 

Lingkungan sekolah meliputi benda hidup dalam bentuk manusia terdekat dalam 

bentuk manusia terdekat yang melingkupinya yaitu keluarga. Keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang utama dan pertama, karena manusia mendapatkan 

pendidikan yang pertama kalinya dari lingkungan keluarga sebelum mengenal 

lingkungan lainya. Selain daripada itu bahwa manusia mendapatkan pendidikan 



 
 

keluarga dimulai sejak dalam kandungan dan masa balita (masa pra sekolah). 

pengaruh lingkungan madrasah terhadap kompetensi profesional guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa yang tergolong positif. Hasil ini dapat kita ketahui dari kondisi fisik 

dan mental serta prestasi para guru dan siswa yang menunjukkan kondisi yang sehat 

dan baik. Lingkungan yang sehat dan kondusif mampu memberikan pengaruh yang 

positif bagi makhluk yang ada didalamnya.  

f. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan 

Madrasah terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa 

Hasil olahan angket menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah dan lingkungan madrasah secara bersama-sama terhadap kompetensi 

profesional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tergolong tidak positif. Hasil uji F (F - 

Test) antara variabel  X1 dan X2 terhadap Y menunjukkan F hitung sebesar 0.998. 

Sedangkan F table pada taraf signifikansi 5% (0.05) sebesar 0.873, dengan demikian 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y 

dimana 0.998 ≥ 0.873. Hasil uji korelasi berganda antara variabel X1 dan  X2 

terhadap Y sebesar 0,818. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi oleh 

Anas Sudijiono, angka tersebut berada pada kategori tinggi atau kuat yakni antara 

0,70 – 0,90. Hasil uji regresi berganda antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 

0,675 yang menunjukkan bahwa adanya perubahan pengaruh yang cukup kuat antara 



 
 

kedua variabel sedangkan hasil uji linieritas berdasarkan Gambar diagram observed 

cum prob X1 dan X2 dan Y menunjukkan mendekati garis lurus yakni sebesar 0,996 

pada taraf sigifikansi 5% (0,05). 

Hasil ini bertolak belakang dari hipotesis peneliti dimana hasil penelitian ini secara 

bersama-sama menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan 

lingkungan madrasah secara bersama-sama terhadap kompetensi profesional guru 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa tergolong tidak positif walaupun pada perhitungan 

sebelumnya antara masing variabel  bebas memberikan pengaruh positif terhadap 

variabel terikat. Uji hipotesis menggunakan standar pengukuran berdasarkan hasil uji 

pada alat statistik, sehingga hasil pengujian tidak dapat diprediksi. 

C. Rekomendasi Penelitian 

1. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini hanya mengambil ruang lingkup Madrasah Ibtidaiyah tanpa 

memasukkan keseluruhan Madrasah yang ada sehingga masalah 

pembahasannya terbatas. 

b. Penelitian ini hanya pada beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gowa sehingga mempengaruhi keterbatasan sampel yang diteliti. 

c. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu yang relativ singkat sehingga 

dapat mempengaruhi keakuratan data penelitian. 



 
 

2. Tindak Lanjut Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh dan bahan perbandingan bagi 

penelitian lain atau penelitian selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan lingkungan 

madrasah terhadap kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam mengetahui pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah dan lingkungan madrasah sterhadap 

kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

D. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan antara lain: 

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi 

atau kuat. 

b. Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa terkategori tinggi 

atau kuat. 

c. Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di 

Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

terkategori tinggi atau kuat. 

d. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kompetensi 

Profesional Guru Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa positif. 

e. Pengaruh Lingkungan Madrasah terhadap Kompetensi Profesional Guru 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa positif. 

f. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan Madrasah 

secara bersama-sama terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah 



 
 

Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa tidak positif. 

E. Implikasi Penelitian 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Para kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa senantiasa 

memberikan bimbingan dan dukungan dalam tercapainya tujuan pendidikan. 

b. Para guru Madrasah Ibtidaiyah di Muhammadiyah yang ada di Kecamatan 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa meningkatkan 

kemampuan dan kinerjanya dalam mengajar sehingga tujuan pendidikan 

dapat tercapai. 

c. Para pimpinan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa memberikan dukungan dan masukan 

bagi pengembangan yayasan dan organisasi agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

d. Para camat yang ada di Kecamatan Bontonompo dan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak 

Madrasah guna kepentingan bangsa dan Negara. 

e. Para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bontonompo 

dan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa memberikan bantuan dan 



 
 

sumbangan bagi pembangunan yayasan guna kepentingan dan kemaslahatan 

umat. 

f. Para peneliti berikutnya menjadikan tesis ini sebagai rujukan didalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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