
PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP KOMPETENSI GURU  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA NEGERI 

DI KOTA JAYAPURA 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Tesis 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  Gelar Magister 

 dalam Bidang Pendidikan Kepengawasan PAI pada   

Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

 

 

 

 

Oleh 

Anwar Karepesina 
NIM: 80100212127 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2014  

  



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawa h ini: 

Nama : Anwar Karepesina 

NIM : 8010021212 

Tempat/Tgl. Lahir  : Kabauw, 6 September 1963 

Prodi/Konsentrasi  : Dirasah Islamiyah/Pendidikan Kepengawasan PAI  

Program : Magister  

Alamat : Kompleks SMP Negeri 9 Jayapura Jl. Ampibi Hamadi 

RT/RW. 004/008 

Judul : PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP 
KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM PADA SMA NEGERI DI KOTA JAYAPURA 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, pl agiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

         

Makassar,  25 Pebruari 2014   

Penulis,  

 

 

Anwar Karepesina 

NIM. 80100212127 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

PENGESAHAN TESIS 

Tesis dengan judul “Persepsi Pengawas PAI Terhadap Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura”. Yang disusun 

oleh Saudara Anwar Karepesina, NIM. 80100212127, telah diujikan dan 

dipertahankan dalam sidang ujian Munaqasyah yang d iselenggarakan pada hari 

Senin, tanggal 19 Mei 2014 M, bertepatan dengan 19 Rajab 1435 H, dinyatakan 

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

dalam bidang Pendidikan Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.  

 
PROMOTOR 
Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A. (..................................) 
              
KOPROMOTOR 
Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd. (..................................)   
   

PENGUJI: 

1. Dr. H. Salehuddin Yasin, M.A. (..................................)     

2. Dr. H. Muh. Ibnu Sulaiman Slamet, M.A g. (..................................)  

3. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A. (..................................) 

4. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd. (..................................) 

    

Makassar,  26  Mei 2014 

Direktur Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar, 
 
 
 
Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A. 
NIP. 19540816 198303 1 004 

 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

حيمربسم الله الرحمن ال  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي  

بعد اله واصحابه اجمعين اما   

Syukur alhamdulillah, Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., 

Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin  dan kuas a-

Nyalah tahapan panjang dan proses melelahkan telah Allah akhiri dengan 

lahirnya penulisan tesis yang berjudul “Persepsi Pengawas PAI Terhadap 

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura” 

dapat diselesaikan.  Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad saw., suri teladan manusia dalam kehidupan.  

Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian studi 

maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat pen ulis selesaikan tanpa 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun 

material. Kepada mereka patutlah kiranya pen ulis dengan penuh kerendahan hati 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:  

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M>.S., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III. 

2. Prof.  Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., selaku Direktur  Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar dan Tim 9.  

3. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A., dan Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd.,         

sebagai promotor dan kopromotor, atas arahan, bimbingan, saran dan 

motivasinya dalam proses penyelesaian tesis  ini , serta Dr. Firdaus, M.Ag., 

selaku moderator pada seminar proposal tesis.   



v 
 

4. Dr. H. Salehuddin Yasin, MA., selaku penguji I, Dr. H. Muh. Ibnu Sulaiman 

Slamet, M.Ag., selaku penguji II, dan Dr. Hj. Misykat Malik Ibrahim, M.Si., 

selaku moderator dalam seminar hasil penelitian  yang telah banyak 

memberikan masukan berupa kritik, saran yang  bersifat konst ruktif guna 

perbaikan tesis ini sehingga memenuhi standar karya ilmiah.  Juga kepada Dr. 

Moh. Sabri AR, M.Ag selaku moderator pada ujian Munaqasyah. 

5. Para Guru Besar dan  Dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama 

proses studi, serta segenap Staf Tata Usaha di lingkungan  Pasacasarjana UIN 

Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai 

urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.  

6. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, Kementerian Agama RI., 

yang telah memfasilitasi p emberian beasiswa kepada penulis sampai selesai. 

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, yang telah memberikan 

rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian pada pengawas PAI 

di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura dan telah 

memberikan informasi berharga dalam penelitian ini.  

8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, yang telah memberi kan izin    

penelitian pada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negei 3, SMA Negeri 4, 

dan SMA Negeri 5 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jayapura.  

9. Kedua orang tua tercinta, ibunda Bokiwael Karepesina (alm), dan ayahanda    

H. Abdul Latif Karepesina (alm), yang telah melahirkan, memelihara, 

memberikan landasan pendidikan dan mendoakan penulis hingga dapat 

menyelesaikan studi ini.  

10. Kemudian dari relung  hati yang paling dalam, penulis  meyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada is tri tercinta Hapsah Wassahua, 



vi 
 

dan anak-anak tersayang Sakina Safarina Karepesina, S.P., Magfirah 

Karepesina, S.T., Mawaddah Karepesina, Nur Azizah Karepesina, dan 

Salsabila Ramadhani Karepesina, yang penuh dengan sabar dan kerelaan 

untuk menunda kegembiraan dan kebersamaan, memberi lebih banyak waktu 

kepada penulis untuk tetap fokus selama masa perkuliahan dan penyelesaian 

tugas   akhir studi ini. Tanpa dukungan serta ketulusan mereka niscaya sulit 

bagi penulis menyelesaikan tugas ini.  

11. Terakhir, semua pihak  dan rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana angkatan 

tahun 2012/2013, yang tidak sempat penulis  sebutkan satu persatu, yang 

telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, dan kerjasamanya selama  

penyusunan tesis ini.  

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan 

imbalan yang terbaik dari Allah swt.  Amin. 

 

Makassar,  25 Pebruari 2014 

Penuulis, 

 
Anwar Karepesina 
NIM: 80100212127 

 

 

 

 

 

 

 
 



vii 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR  JUDUL ........................................................................................  i                                                                                                     i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ........................................................... ii 

PERSETUJUAN  TESIS ............................................................................. iii 

KATA PENGANTAR ................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ................................................................................................. vii 

DAFTAR TABEL ......................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x  

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN  ................................. xi 

ABSTRAK .................................................................................................... xviii 

BAB   I      PENDAHULUAN  1-13  

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  ................................. 7 

C. Rumusan Masalah ................................................................ 9 

D. Kajian Pustaka  ..................................................................... 10 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ........................................ 12 

BAB   II     TINJAUAN TEORETIS  14-72  

A. Konsep Dasar Persepsi dan Pengawas ................................. 14  

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengawas................ ............ 20  

C. Kinerja Pengawas ................................................................. 33 

D. Kompetensi Guru ................................................................. 49 

E. Tugas dan Tanggung Jawab Guru    ..................................... 52 

F. Peran Guru .......................................................................... 65 

G. Kerangka Konseptual ..........................................................        70  

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN  73-80  

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian  .................................................. 73 

B.   Pendekatan Penelitian  ..........................................................       74 

C.  Sumber Data .......................................................................... 75 

D.  Metode Pengumpulan Data  ........................................................... 75   

E.  Instrumen Penelitian  .............................................................. 77   



viii 
 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ......... ......................... 77 

G.  Pengujian Keabsahan Data  .................................................... 79 

 
BAB IV      ANALISIS PERSEPSI  PENGAWAS  DAN KOMPETENSI 

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA 
NEGERI DI KOTA JAYAPURA  81-119  
 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  ................................... 81    

B.  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Pedagogik  Guru PAI 

 pada SMA Negeri di Kota Jayapura   ...................................         91                             85 

C.  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

 Guru PAI padaSMA Negeri di Kota Jayapura    ...................  97        

D.  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Sosial Guru PAI pada 

 SMANegeridiKota Jayapura ................................................. 100  

E.  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi  Profesional Guru PAI  

 pada SMA Negeri di Kota Jayapura .............. ........................ 104 

F.  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Kepemimpinan Gur u  

 PAI pada SMA Negeri di Kota Jayapura  ..................................... 112 

BAB   V    PENUTUP  120-122 

A.  Kesimpulan ........................................................................... 120 

B.  Implikasi Penelitian  .................................................................... 122 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 123  

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 126 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 

 

 

 

 



ix 
 

               DAFTAR TABEL 

 

Tabel I Matrik Fokus Penelitian  ................................................................... 8 

Tabel II Daftar Nama Sekolah SMA Negeri Kota Jayapura  ........................ 83 

Tabel III Daftar Nama Pengawas PAI  ........................................................... 84 

Tabel IV Daftar Nama Kepala Sekolah  ........................................................ 86 

Tabel V Daftar Nama Guru PAI  ................................................................... 88 

Tabel VI Data Jumlah Peserta didik  ............................................................. 89 

Tabel VII Data Keadaan Sarana dan Prasarana  ............................................ 91 

Tabel VIII Barometer Penilain Kompetensi Pedagogik Guru PAI ...............  94 

Tabel IX Barometet Penilaian Kompetensi Kepribadian Guru PAI   ............ 98 

Tabel X Barometer Penilaian  Kompetensi Sosial Guru PAI  ......................... 102 

Tabel XI Barometer Penilaian  Kompetensi Profesional  Guru PAI ............... 110 

Tabel XII Barometer Penilaian  Kompetensi Kepemimpinan Guru PAI ....... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

1.   Instrumen Wawancara ................................................................ .......  126- 127 

2.   Permohonan Izin Penelitian  ....................................................... ........ 128  

3.   Surat Izin Penelitian dari BKPMD Pemprov.Sulawesi Selatan  ......... 129  

4.   Izin Penelitian dari Biro Umum Setda Prov. Papua  ...........................  130 

5.   Surat Ijin Penelitian Dari Dinas Pendidikan  Kota Jayapura ..............  131 

6.  Surat Keterangan Penelitian Dari  Kemenag Kota Jayapura . .............  132 

7.  Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari SMA Negeri  ............  133-136 

8.  Surat Kete rangan Wawancara dengan Pengawas PAI ........................  137 -140 

9.   Foto saat Wawancara dengan Pengawas PAI  ....................................  141- 142 

10. Foto Lokasi Penelitian  .......................................................................  143 - 146 

11. Foto suasana belajar  ...........................................................................  147- 149 

12.  Riwayat Hidup Penulis  ......................................................................  150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab -Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin  dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas)  
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah)  
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas)  
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah)  
 ض  

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah)  
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah)  
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah)  
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa har akat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah  dan ya >’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya >’ 

 

 ...َ  ا | ...َ  ى 

 
d}ammah dan wau 

 

 ــُـو 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas  

 kasrah dan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas  

 u dan garis di atas  

 

 ــِـــى 
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta >’ marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta >’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat har akat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta >’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h) . 

Contoh: 

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

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :    الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة

 al-h}ikmah :    الَْـحِـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(  ــّ  
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربَـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq :    الَــْحَـقّ 

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata  dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transl iterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :    الَزَّلــْزلَــَة

 al-falsafah :   الَــْفَـلْسَـفَة

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُـرُوْنَ تـأَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 



xv 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransli terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

للِ بِ   di>nulla>h دِيـنُْ اللِ   billa>h   

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

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُـمْ فِْ رَحـــْمَةِ اللِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasi nya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandan g tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkata n 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun  

QS …/…: 125 = QS al-Nahl/16: 125 atau QS A<l- Nisa/4: 58 

HR      =  Hadis Riwayat  

PAI      =  Pendidikan Agama Islam 

SMA      =  Sekolah Menengah Atas 

RPP      =  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

MGMP     =  Musyawarah Guru Mata Pelajaran  
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ABSTRAK 

 
Nama :  Anwar Karepesina 
Nim :  80100212127 
Konsentrasi  :  Pendidikan Kepengawasan PAI 
Judul :  Persepsi Pengawas PAI terhadap Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  

Tesis ini mengkaji persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi guru 
Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura . Tujuan penelitian 
ini adalah mengungkap persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi pedagogik 
guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura , mengungkap 
persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura , mengungkap persepsi pengawas PAI 
terhadap kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di 
Kota Jayapura, mengungkap persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi 
profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura , 
mengungkap persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi kepemimpinan guru 
Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura . 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif. Pendekatan penelitian  
adalah pendekatan kualitatif dan keilmuan yang meliputi: pendekatan teologis 
normatif, pedagogis, psikologis, dan, pendekatan manajerial. Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri atas  pengawas PAI dan guru 
Pendidikan Agama Islam, dan sumber data sekunder yang terdiri atas data 
pengawas, data guru, peserta did ik, silabus, RPP,  serta alat penilaian kompetensi 
guru. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi. Instrumen peneliti an menggunakan pedoman wawancara, dan 
check list dokumentasi.  Adapun teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga 
tahap, yaitu reduksi data, penyajian data  (display data), dan penarikan 
kesimpulan (verifikasi data). Pengujian keabsahan data  menggunakan teknik 
triangulasi yang melipui triangulasi sumber, teknik dan waktu. 

Hasil penelitian  menunjukan bahwa persepsi pengawas PAI terhadap 
kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 
Jayapura, adalah dari 10 jumlah guru yang ada, 3 orang guru yang memiliki kompetensi 
pedagogik kategori sangat  baik dengan alasan bahwa dari 5 indikator kompetensi 
pedagogik semuanya terpenuhi, yaitu indikator kemampuan menyusun RPP, kemampuan 
melaksanakan pembelajaran, kemampuan menggunakan alat peraga, dan kemampuan 
melaksanakan penilaian, serta kemampuan memanfaatkan teknologi. Sedangkan 7  orang 
guru lainnya memiliki kompetensi pedagogik kategori  baik dengan alasan bahwa dari 5 
indikator yang ada hanya 4 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator kemampuan 
menyusun RPP, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan menggunakan 
alat peraga, dan kemampuan melaksanakan penilaian .  Sedangkan persepsi pengawas 
terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam pada SMA 
Negeri di Kota Jayapura , bahwa dari 10 jumlah guru yang ada, 7 orang yang 
memiliki kompetensi kepribadian kategori  baik dengan alasan bahwa dari 3 
indikator kompetensi kepribadia n ketiganya terpenuhi,  yaitu indikator 
kemampuan menjadi teladan, kebijaksanaan guru, dan kewibawaan guru.  3 orang 
yang memiliki kompetensi kepribadian kategori  cukup baik dengan alasan bahwa 
dari 3 indikator yang ada hanya 2 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator 
kemampuan menjadi teladan, dan kewibawaan guru.  Kemudian persepsi 
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pengawas terhadap kompetensi s osial guru Pendidikan Agama Islam pada SMA 
Negeri di Kota Jayapura bahwa  dari 10 jumlah guru yang ada, 5 orang yang 
memiliki kompetensi sosial kategori  baik dengan alasan bahwa dari 3 indikator 
kompetensi sosial ketiganya terpenuhi, yaitu indikator kemampu an 
berkomunikasi, kemampuan bergaul secara efektif, dan kemampuan bergaul 
secara santun.  5 orang yang memiliki kompetensi sosial kategori  cukup baik 
dengan alasan bahwa dari 3 indikator kompetensi sosial yang ada hanya 2 
indikator yang dipenuhi , yaitu indikator kemampuan berkomunikasi, dan 
kemampuan bergaul secara santun .  Selanjutnya persepsi pengawas terhadap 
kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 
Jayapura, bahwa dari 10 jumlah guru yang ada, 4 orang guru yang memiliki 
kompetensi profesional kategori  baik dengan alasan bahwa dari 4 indikator 
kompetensi profesional hanya 3 terpenuhi,  yaitu indikator kemampuan  
memahami peserta didik, kemampuan menguasai materi  pembelajaran, dan 
kemampuan menguasai metode pembelajara. 6 orang guru lainnya memiliki 
kompetensi profesional kategori  cukup baik dengan alasan bahwa dari 4 indikator 
yang ada hanya 2 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator kemampuan 
menguasai materi pembelajaran, dan kemampuan menguasai metode 
pembelajaran. Kemudian persepsi pengawas terhadap kompetensi kepemimpinan 
guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura , bahwa dari 
10 jumlah guru yang ada, 4 orang yang memiliki kompetensi kepemimpinan 
kategori baik dengan alasan bahwa dari 4 indikator kompetensi kepemimpin an 
hanya 3 terpenuhi,  yaitu indikator  kemampuan menjadi motivator, kemampuan 
menjadi fasilitator, dan kemampuan menjadi pembimbing.  6 orang yang 
memiliki kompetensi kepemimpinan  kategori cukup baik dengan alasan bahwa 
dari 4 indikator yang ada hanya 2 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator 
kemampuan menjadi motivator, serta kemam puan menjadi fasilitator.  

Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk upaya yang telah 
dilakukan oleh pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi guru Pendidikan 
Agama Islam yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura  perlu inovasi dengan 
semakin menggali potensi -potensi sumber daya pendidikan yang tersedia guna 
pembinaan yang berkelanjutan. Dukungan para pelaku pendidik dalam setiap 
kegiatan kepengawasan hendaklah sejalan dengan program kepengawasan yang 
dilakukan oleh pengawas di masing-masing sekolah wilayah binaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terenc ana untuk 

menjadikan manusia berbudaya atau memanusiakan manusia. Pendidikan amat 

strategis untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan 

mutu bangsa secara menyeluruh untuk menjawab tantangan era globalisasi.  

Perkembangan yang pesat dalam bidang pendidikan selama empat dekade 

terakhir ini telah membawa berbagai masalah yang berkenaan dengan pengadaan 

dan pendayagunaan guru di Indonesia.  Masalah itu mencakup penghitungan 

kebutuhan, pengadaan dan penyebaran guru. Masalah penyebaran guru di sekolah 

dan ketidaksesuain latar belakang pendidikan serta penugasan guru merupakan 

masalah yang sangat signifikan dalam sistem pengadaan  dan pendayagunaan guru 

(teacher supply system ) di Indonesia.1 

 Dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan, pengadaan, dan penyebaran guru 

yang bermutu, sangat diperlukan perbaikan dan pengembangan program pendidikan 

guru yang profesional, terutama yang terkait dengan kompetensi  guru dalam 

pengelolaan pembelajaran yang efektif dan penguasaan bahan ajar, serta 

pengembangan kompetensi akademik dan profesional secara mandiri. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sidi , dalam Mulyasa yang mengemukakan bahwa permasalahan 

pendidikan cenderung berkisar pada peningkatan mutu, efisiensi pengelolaan, 

 

1Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis Ilmu 
Pendidikan (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press, 2007), h. 329.  

1 
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relevansi, dan pemerataan pelayanan pendidikan. 2 Oleh karena itu, pendidikan 

sebagai suatu perbuatan, tindakan , dan praktik tidaklah diartikan sebagai sesuatu 

yang mudah, sederhana dan tidak memerlukan pemikiran, karena istilah prakt ik 

mengandung implikasi pemahaman arah dan tujuan.  

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jalu r, yaitu 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya merupakan  trilogi 

pendidikan yang secara sinergis membangun bangsa melalui pembangunan sumber 

daya insani dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi terampil , dan dari 

terampil menjadi ahli. 3 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang menyelengga -

rakan proses pendidikan, di dalamnya ada kegiatan pembelajaran yang merupakan 

kegiatan inti, karena kegiatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses 

perubahan tingkah laku yang diperlu kan dalam interaksi dengan lingkungan secara 

efisien, yakni jika prestasi belajar yang dicapai sesuai dengan harapan dengan meng-

gunakan usaha semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan hasil yang optimal 

banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembelajaran, salah satu di 

antaranya adalah guru yang sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta 

didik. 

Mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan juga  mutu 

peserta didik, sarana, manajemen, dan faktor -faktor eksternal lainnya. Akan tetapi, 

seberapa banyak peserta didik mengalami kemajuan dalam belajarnya tergantung 

 

2E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi  
(Cet. II; Bandung: Remaja Rodaskarya, 2004), h. 6.  

3Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidik an Indonesia, Manajemen 
Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 288.  
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kepada kepiawaian guru dalam membelajarkan peserta didik.4 Guru merupakan 

salah satu komponen yang sangat menentukan demi terselenggaranya proses 

pendidikan. Keberadaan guru sebagai pelaku utama penyelenggaraan proses belajar 

peserta didik sangat berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya sesuai 

dengan undang-undang. 

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik berada pada tingkatan 

tertinggi dalam sistem pendidikan nasional, karena guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak, 

terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah. 5 Guru profesional yang 

dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru mampu 

mempengaruhi pembelajaran peserta didik yang nantinya akan menghasi lkan 

prestasi belajar peserta didik yang baik. 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

disebutkan pula: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi  peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah.6 

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 

bermutu, sehingga guru harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan 

diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama 

 

4Udin Syaefudin Saúd, Pengembangan Profesi Guru (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
43. 

5Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan  (Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 11.  

6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 
dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1).  
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beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara.7 Mengomentari adanya keterpurukan dalam pendidikan saat ini, mak a 

diperlukan keberadaan guru profesional yang tidak hanya sebatas menjalankan 

profesi akan tetapi memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan tugasnya dengan 

melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap peserta didik, baik dari segi 

intelektual maupun ko mpetensi yang akan menunjang perbaikan dalam 

pembelajaran. 

Selain itu,  guru  seharusnya memiliki keterampilan khusus dalam 

menyampaikan materi atau membimbing peserta didik, bahkan menumbuhkan 

minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ag ar proses 

pembelajaran berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai maka salah satu hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kompetensi guru.  

Metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran merupakan aplikasi 

dari kompetensi yang dimilikin ya. Guru dalam memberikan pengetahuan dan 

pendidikan kepada peserta didik dilakukan dengan cara penuh kebijaksanaan, yaitu 

perkataan yang tegas dan benar, seba gaimana yang disebutkan dalam QS  al-

Nah}l/16: 125. 

                                             

                    . 

Terjemahnya: 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara y ang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa ya ng tersesat dari jalan -Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui ora ng-orang yang mendapat petunjuk .8 

 

7Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi  (Jakarta: Bumi 
Aksara), h. 27. 

8Departemen Agama RI, Al-Qur’dan Terjemahnya (Solo: Qomari, 2010), h. 825. 
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Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa  guru dalam 

memberikan pendidikan kepada peserta didik dianjurkan bersikap bijaksana, yaitu  

perkataan yang tegas dan benar, serta menasehati peserta didik dengan penuh  

hikmah. 

Eksistensi guru merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu kualitas dan kompetensi guru harus 

diperhatikan.  Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi guru 

adalah perlu adanya pengawas pendidikan untuk mengontrol dan membimbing guru 

secara berkesinambungan agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. Jabatan pengawas adalah jabatan amanah, amanah dari Allah swt., 

amanah pemerintah, dan amanah masyarakat. Amanah tersebut mutlak harus 

dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Allah  berfirman dalam QS al-

Nisa>’/4: 58. 

                                         

                               

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pendidikan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.9 

Berpedoman pada ayat di atas maka sangat jelas pekerjaan  yang diemban 

oleh pengawas pendidikan adalah pekerjaan profesional sekaligus amanah yang 

harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan mutu pendidikan yang 

berkualitas.  

 

9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 87.    
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Dalam Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/Madrasah bahwa pada bidang akademik ini pengawas ditugaskan untuk 

membimbing guru dalam mengelola pembelajaran, seperti menyusun silabus, 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran serta memilih metode, media dan  

strategi pembelajaran di kelas. 10 

Pengawasan merupakan suatu bentuk layanan profesional yang dapat 

membantu meningkatkan mutu mengajar guru terutama guru Pendidikan Agama 

Islam dalam menjalankan tugasnya, serta terbangunnya idealisme yang diharapkan 

mampu mencerdaskan peserta didik.  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan, aspek utama yang diperhatikan adalah kualitas guru. Untuk itu, 

upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas 

guru. Tidak kompetennya seorang guru dalam penyampaian bahan ajar secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap hasil dari pembelajaran. Karena proses 

pembelajaran tidak hanya dapat tercapai dengan keberanian, melainkan faktor 

utamanya adalah kompetensi yang ada dalam pribadi seorang guru. Keterbatasan 

pengetahuan guru dalam penyampaian materi baik dalam hal metode ataupun 

penunjang pokok pembelajaran lainnya akan berpengaruh terhadap pembelajaran.   

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada SMA Negeri di 

Kota Jayapura, ditemukan fakta empiris bahwa kompetensi guru Pendidikan Agama 

Islam masih tergolong rendah. Hal ini diperkuat oleh ungkapan seorang pengawas 

yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura , bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

 

10Kementrian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 
2007: Tentang Pengawas Sekolah/Madrasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.  
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yang bertugas pada SMA Negeri di Kota Jayapura,  rata-rata memiliki kompetensi 

yang rendah.  

Fenomena-fenomena tersebut, terlihat dari sikap dan perilaku guru yang 

kurang kreatif dalam memformulasikan tugas dan fungsinya yang ditandai dengan 

adanya guru yang sekedar menjalankan tugas pengajaran dan terkadang masuk 

mengajar tanpa menggunakan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP).  

B. Fokus Penelitian  dan Deskripsi Fokus  

Penelitian ini berjudul persepsi pengawas terhadap kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura.  Dalam penelitian ini, 

penulis perlu membatasi fokus penelitian u ntuk menjaga agar penelitian tetap 

terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Persepsi pengawas terhadap kompetensi pedagogik g uru Pendidikan Agama 

Islam yang meliputi kemampuan menyusun RPP, kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, kemampuan menggunakan alat peraga, kemampuan 

memanfaatkan teknologi, dan kemampuan melak sanakan penilaian. 

b. Persepsi pengawas terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam yang meliputi  kemampuan menjadi teladan yang baik, kebijaksanaan, 

dan kewibawaan.  

c. Persepsi pengawas terhadap kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam 

yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bergaul secara 

efektif, dan kemampuan bergaul secara santun.  

d. Persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam yang meliputi  kemampuan memahami peserta didik, kemampuan 
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menguasai materi dan metode pembelajaran serta kemampuan 

mendayagunakan sumber belajar. 

e. Persepsi pengawas terhadap kompetensi kepemimpinan guru Pendidikan 

Agama Islam yang meliputi  kemampuan menjadi inovator, motivator, 

fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pe mbudayaan pengamalan 

ajaran agama pada komunitas sekolah.  

Fokus penelitian di atas, penulis memvisualisasikannya dalam bentuk tabel 

matriks sebagai berikut:  

Tabel I 

Matriks Fokus Penelitian   

No Fokus Penelitian  Uraian Fokus 

1 Persepsi pengawas terhadap   
kompetensi pedagogik guru 
Pendidikan Agama Islam. 

- Kemampuan menyusun RPP  

- Kemampuan melaksanakan 
pembelajaran 

- Kemampuan menggunakan alat 
peraga  

- Kemampuan memanfaatkan 
teknologi  

- Kemampuan  melaksanakan 
penilaian  

2 Persepsi pengawas  terhadap 
kompetensi kepribadian guru 
Pendidikan Agama Islam. 

- Kemampuan menjadi teladan yang 
baik  

- Kebijaksanaan guru  

- Kewibawaan guru 

3 Persepsi pengawas  terhadap 
kompetensi sosial guru 
Pendidikan Agama Islam. 

- Kemampuan berkomunikasi  

- Kemampuan bergaul secara efektif   

- Kemampuan bergaul secara santun   

4 
Persepsi pengawas  terhadap 
kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam. 

- Kemampuan memahami peserta 
didik  

- Kemampuan menguasai materi dan 
metode pembelajaran  
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No Fokus Penelitian  Uraian Fokus 
- Kemampuan mendayagunakan 

sumber belajar. 

5 
Persepsi pengawas terhadap 
kompetensi kepemimpinan 
guru Pendidikan Agama 
Islam. 

- Kemampuan menjadi inovator 
dalam membuat perencanaan 
pembudayaan pengamalan ajaran 
agama dan perilaku akhlak mulia  
pada komunitas sekolah.  

- Kemampuan menjadi motivator . 
- Kemampuan menjadi fasilita tor 

- Kemampuan menjadi pembim-
bing dan konselor  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas 

maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dijadikan kajian utama dalam 

penelitian ini adalah, bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi  guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura? Untuk mengkaji 

pokok permasalahan tersebut  maka penulis mem-breakdown ke dalam beberapa 

submasalah yaitu: 

1. Bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi pedagogik  guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura?  

2. Bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura?  

3. Bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi sosial guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura?  

4. Bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional  guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura?  

5. Bagaimana persepsi pengawas terhadap kompetensi kepemimpinan guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura?  
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D. Kajian Pustaka  

 Secara spesifik penelitian ini mengkaji tentang, persepsi pengawas PAI 

terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada 

penelitian yang membahas tentang topik ini . Meskipun demikian, dalam 

pembahasan tesis ini ada  beberapa hasil penelitian yang relevan  dengan 

penelitian sebelumnya di antaranya:  

1.  Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kepribadian 

Siswa di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo “(Tesis tidak diterbitkan, PPs UIN 

Alauddin Makassar, 2008)” hasil penelitian Wahyuna Mahmud lebih banyak 

membahas mengenai kompetensi guru pendidikan agama Islam tapi itu tidak  

secara keseluruhan. Akan tetapi Wahyuna Mahmud lebih banyak menyoroti 

persoalan kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam  dan 

pengaruhnya dengan pembentukan sikap dan kepribadian siswa  di SMK Negeri 

1 Kota Gorontalo. 11  

2.    Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran PAI di 

SMP Negeri 12 Kota Makassar “(Tesis tidak diterbitkan, PPs UIN Alauddin 

Makassar, 2008)” hasil penelitian Massesuni. Penelitian yang dilakukan 

Massesuni mengkaji ke empat kompeten si guru yakni, kompetensi pedagogik, 

sosial, kepribadian, dan profesional dalam kegiatan pembelajaran materi 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 12 Makassar. Dari ke empat 

kompetensi tersebut, Masses uni membahas kegiatan pembelajaran guru PAI 

dengan lebih banyak melihat pada sisi kompetensi pedagogiknya. Ia tidak 

mengkaji mengenai kompetensi yang lain. Massesuni, melalui kompetensi 
 

11Wahyuna Mahmud, Kompetensi Guru Penddikan Agama Islam dalam Membentuk 
Kepribadian Siswa di SMK Negeri 1 Gorontalo, Tesis, Makassar: Konsentrasi Pendidikan dan 
Keguruan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008. 
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pedagogik guru PAI dalam pembelajaran materi PAI di SMP Negeri 12 Kota 

Makassar melakukan pendekatan lebih kepada model -model pembelajaran,  

relevansinya dengan latar belakang pendidikan guru PAI itu sendiri. 12 

3.  Kompetensi Guru dalam Meningkatan Mutu Pendidikan “(Kajian Penelitian: 

tidak diterbitka n)”, oleh Tim Kajian Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional 

Bidang Mutu Pendidikan. Dalam penelitian ini lebih menyoroti tentang mutu 

guru. Bahwa terjadinya peningkatan  mutu guru erat kaitannya dengan  

kompetensi yang dimiliki oleh guru. Guru merupakan variabel  utama dalam 

kegiatan pembelajaran.  Itu sebabnya, guru harus terus  berupaya meningkatkan 

kompetensinya sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat ter wujud.13 

4.  Peranan Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo “(Disertasi tidak 

diterbitkan, PPs UIN Ala uddin Makassar, 2012)” Adirun T. Ali, hasil  

penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawas yang harmonis dan bersifa t 

kooperatif dapat membawa peningkatan kompetensi guru. Jadi peran 

pengawas, kepala sekolah dan guru akan saling berpengaruh terhadap  mutu 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Titik penekanannya  adalah 

bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan 

kompetensi guru serta dampak kinerja pengawas te rhadap kompetensi guru 

PAI.14 

 
12Massesuni, Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran PAI 

di SMP Negeri 12 Kota Makassar, Tesis, Makassar: Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008. 

13Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, Kompetensi Guru dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan   (Jakarta: 2009), h. 41. 

14Adirun T. Ali, Peranan Pengawas dalam Meningkatkan K ompetensi Guru Pedidikan 
Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo, Disetasi, Makassar: Konsentrasi 
Pendidikan dan Keguruan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.  
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5.  Implementasi Kompetensi Guru PAI terhadap Pembinaan Akhlak Siswa di 

SMA Negeri 11 Ambon. “(Tesis tidak diterbitkan, PPs UIN Alauddin 

Makassar, 2006)” oleh Muhajir Abd. Rahman. Secara garis besar dalam  tesis  

ini dipaparkan tentang empat kompetensi guru, yang mencakup kompetensi 

pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Tetapi yang lebih disoroti 

adalah kompetensi kepribadian yang men jadi cermin bagi siswa di 

SMANegeri 11 Ambon. Melalui kompetensi kepribadian berimplikasi pada 

pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 11 Ambon.15 

Bedasarkan karya tulis di atas, meskipun tidak secara langsung mengkaji 

tentang kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan 

kepemimpinan, paling tidak menjadi infomasi awal dan dapat dijadikan  sebagai 

rujukan dalam melacak dan mengkaj lebih lanjut tentang lima kompetensi yang 

harus dimiliki guru PAI. Berdasarkan hasil penelitian itu pula , setelah dianal isis 

belum ada yang secara spesifik meneliti tentang persepsi pengawas PAI terhadap 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada  SMA Negeri di Kota Jayapura. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dari penulisan t esis ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengungkap persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi pedagogik guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura.  

b. Mengungkapkan persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura. 

 
15Muhajir Abd. Rahman, Implementasi Kompetensi Guru Penidikan Agama Islam terhadap 

Pembinaan Akhlak Siswa di SMA Negeri11 Ambon, Tesis, Makassar: Konsentrasi Pendidikan dan 
Keguruan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.  
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c. Mengungkapkan persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi sosial guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura. 

d. Mengungkapkan persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam  pada SMA Negeri di Kota Jayapura. 

e. Mengungkapkan persepsi pengawas PAI terhadap kompetensi kepemimpina guru 

Pendidikan Agama Islam  pada SMA Negeri di Kota Jayapura . 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah intelektual yang seiring 

dengan dinamika pengembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya 

dengan pengembangan profesi pengawas pada proses pendidikan di sekolah. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak pelaksana 

pendidikan, terutama bagi tenaga pengawas agar dapat menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan peranan pengawas secara umum pada proses pendidikan di Kota 

Jayapura. 
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BAB II 

  TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Dasar Persepsi dan Pengawas 

1. Pengertian persepsi  

Persepsi merupakan sebuah istilah yang sudah  familiar didengar dalam 

percakapan sehari-hari. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception” 

yang diambil dari bahasa latin “perceptio” yang berarti menerima atau mengambil. 1 

Dalam kamus Inggris-Indonesia, kata perception diartikan dengan “penglihatan” 

atau “tanggapan daya memahami atau menanggapi”.2 

Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indones ia disebutkan bahwa persepsi 

“tanggapan atau penerimaan, langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui pancainderanya”.3 

Kartini Kartono berpendapat: Persepsi adalah proses dimana seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam  lingkungannya melalui indera-indera yang 

dimilikinya, pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi indera. 4 

Sementara Ahmad Fauzi membedakan antara proses sensasi dan persepsi. 

Sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan pesepsi adalah 

penafsiran stimulus yang sudah ada dalam otak. Meskipun alat untuk menerima 

stimulus serupa pada setiap individu, te tapi interpretasinya berbeda. Untuk 

 

1Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik  (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 156-117.  

2John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXVI; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 424.  

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia (Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005), h. 863.  

4Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi (Bandung: Pioner Jaya, 2000), h. 343.  

14 
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menggambarkan perbedaan sensasi dengan persepsi, apabila membandingkan potret 

sebuah pemandangan dengan lukisan pemandangan maka potret berupa 

pemandangan sebagaimana yang diterima indra, sedangkan lukisan pemandangan 

tergantung pada interpretasi pelukis. Dengan kata lain mata menerima sedangkan 

pikiran mempersepsi.5 

NSK Nugroho mengemukakan bahwa persepsi adala proses dimana seorang 

pelaku menginterpretasikan suatu realitas dengan program -program internalnya 

(dalam sub conscious).6  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa 

persepsi meliputi sensasi melalui alat-alat indera, atensi, dan indera interpretasi. 

Sedangkan sensasi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak lewat pen glihatan, 

pendengaran, sentuhan, dan pengecapan. Mata bereaksi terhadap gelombang cahaya, 

telinga terhadap gelombang suara, kulit terhadap temperatur tekanan, hidung 

terhadap bau-bauan, lidah terhadap rasa. Lalu ransangan itu di kirim ke otak.  

Persepsi merupakan inti komunikasi , sedangkan penafsiran (interpretasi) inti 

persepsi yang identik dengan penyandingan balik ( deoling ) dalam proses 

komunikasi.7  

Devito dalam Nadhifah mengemukakan bahwa persepsi adalah proses 

dengan mana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus ya ng 

mempengaruhi indera pada dirinya. Proses masuknya informasi pada diri manusia 

tidak seperti sebuah mesin yang dapat memberikan respon terhadap setiap stimulus 

 

5Ahmad Fauzi, Psikologi Umum (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 37.  

6NSK Nugroho, Transformasi Diri Memberdayakan diri Melalui Hipnoterapi (Jakarta: 
Grameia Pustaka Utama, 2008), h. 96.  

7Nadihifah Attamimi, Komponen Pembelajaran dan Prestasi Belajar (Cet. I; Jakarta: 
Hilliana Press, 2010), h. 18.  
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secara otomatis, sebaliknya bagi manusia setiap informasi atau stimulus harus 

terlebih dahulu melewati serangkaian proses kognitif yang kompleks dan 

melibatkan hampir seluruh kepribadiannya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di luar 

dapat berbeda dengan apa yang sampai ke otak manusia, karena ada faktor -faktor 

kognitif lain yang tidak berfungsi seba gaimana mestinya. 8   

Latar belakang pengalaman, budaya, suasana psikologis yang berbeda juga 

membuat persepsi orang berbeda atas suatu objek. Berdasarkan pengalaman 

maksudnya bahwa persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan 

reaksi mereka terhadap hal-hal berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa 

lalu, berkaitan dengan institusi, berkaitan dengan objek, dan kejadian serupa.  

Hal ini didukung oleh pendapat Dedi Mulyana bahwa:  
 

Persepsi terjadi berdasarkan latar belakang suasana psik ologis yang berarti 
bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis dalam diri yang 
mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan penghargaan yang digunakan 
untuk memakai objek persepsi. 9 

Bertolak dari beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan ba hwa persepsi 

adalah suatu tanggapan atau penafsiran yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

sesuatu yang dilihat dan dirasakan. Dengan begitu, definisi persepsi menurut penulis 

mencakup 3 unsur, yaitu penginderaan , perhatian, dan interpretasi yaitu memberi 

makna atas informasi yang sampai kepada seseorang melalui panca indra  yang 

diperoleh dari lingkungan. 

Di dalam memahami persepsi seseorang, perlu dketahui beberapa prinsip 

dasar persepsi. Simamora dan Dewi S. Parawiradila ga sebagaimana dikutip Risandi,  

 

8Nadihifah Attamimi, Komponen Pembelajaran dan Prestasi Belajar , h.18..  

9Nadihifah Attamimi, Komponen Pembelajaran dan Prestasi Belajar, h. 19.  
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menyebutkan ada 5 (lima) prinsip dasar persepsi sebagai berikut:  

a. Persepsi bersifat relatif. Setiap orang memberikan persepsi  sangat dimungkinkan 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Persepsi bersifat relatif, arti nya 

persepsi terhadap sesuatu hal  sangat tergantung dari siapa yang melakukan 

persepsi. 

b. Persepsi bersifat sangat selektif. Persepsi tergantung pada pilihan, minat, 

kegunaan, dan kesesuaian bagi sesorang.  

c. Persepsi dapat diatur. Persepsi perlu di atur atau d itata agar lebih mudah 

mencerna lingkungan atau stimulus.  

d. Persepsi bersifat subyektif. Persepsi sesorang oleh harapan atau keinginan 

tersebut.  

e. Persepsi seseorang atau kelompok bervariasi, walaupun berada dalam situasi 

yang sama. Prinsip ini berkaitan erat dengan perbedaan karateristik individu, 

sehingga setiap individu bisa mencerna stimulus dari lingkungan yang tidak sama 

dengan individu lainnya.10 

Berdasarkan prinsip dasar persepsi di atas maka dalam melakukan persepsi 

terhadap sesuatu yang dilihat atau dirasakan, perlu pertimbangan berdasarkan 

prinsip dasar persepsi sehingga tidak terjadi persepsi yang keliru.  

2. Pengertian Pengawas  

 Kata pengawas mengandung arti “suatu kegiatan untuk melakukan 

pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.”11 Secara etimologi, 

kata pengawasan (supervisi) berasal dari istilah Inggis supervision, terdiri dari  dua 

 

10Riswandi, Ilmu Komunikasi (Cet. I; Jakarta: Graha Ilmu Universitas Mercubuana, 2009), 
h. 53-54.  

11Lihat Suwatno dan Doni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan  
Bisnis (Cet. I; Bandung: Alfabeta 2011), h. 200 -202. 
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kata yaitu super (lebih) dan vision (melihat), yang berarti melihat dari atas, yakni 

melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang 

melakukan supervisi tersebut, dikenal supervisor yang berarti pengawas atau 

pengamat.12 Dalam istilah pendidikan disebut dengan orang yan g memberikan 

bantuan khusus kepada guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih 

baik.13 

Menurut Pondang bahwa pengawas pendidikan adalah pejabat fungsional 

yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan 

pendidikan terhadap sejumlah sekolah/madrasah tertentu yang ditunjuk/  ditetapkan 

dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 14  Sejalan dengan itu, menurut KEPMENPAN Nomor 

21 Tahun 2010 bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. 15  

Seiring dengan itu pula, Engkoswara dan Aan Komariah berpendapat bah wa 

pengawas adalah pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pada satuan 

pendidikan melalui usaha memantau, menilai, memberi bimbingan dan  pembinaan 

secara efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

berkualitas.16 

 
12John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian 

Dictionary (Cet. XXIX; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 569.  
13Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  (Ed. IV; 

Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1107.  
14Pondang A., Jabatan Fungsional Pengawas (Jakarta: Badan Diklat Depdagri & Diklat 

Depdiknas, 2003), h. 25. 
15Lihat Kemendiknas RI, Buku Kerja Pengawas Sekolah (Jakarta: Dirjen Pusat 

Pengembangan Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan, 2011), h. 34. 

16Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan  (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 
2011), h. 225. 



19 
 

 Dengan demikian berdasarkan pengertian -pengertian pengawas diatas, 

menurut penulis bahwa pengawas pendidikan adalah orang yang menjalankan tugas 

kepengawasan dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kompetensi yang 

dimilikinya dalam rangka melakukan perbaikan pembelajaran. 

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 menyatakan bahwa pengawas sekolah 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan 

melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi 

pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. 17 Hal senada tertuang 

juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomo r 2 tahun 2012  tentang Pengawas 

Madrasah dan Pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah dalam pasal 1 ayat 

(4) disebutkan bahwa “Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut 

Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang dia ngkat dalam 

jabatan fungsional pengawas pendidikan agama. Pengawas Pendidikan Agama Islam  

yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 18 

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, pengawas di l ingkungan Kementerian 

Agama diberi istilah “Pengawas Pendidikan Agama Islam” sehingga pengertiannya 

menjadi lebih spesifik yaitu Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggungjawab 

dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

 
17Departemen Agama RI, Profesionalisme Pengawas Pendais (Jakarta: Dirjen Kelembagaan 

Agama Islam, 2003), h. 18.  
18 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun  2012 tentang Pengawas Madrasah dan 

Pengawas PAI pada Sekolah, Pedoman Pengawas PAI pada Sekolah (Jakarta: Direktorat Pais, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 5.  
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pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan 

penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan 

pembinaan dari segi teknis pendidikan da n administrasi pada satuan pendidikan pra 

sekolah, dasar dan menengah.19 

Berdasarkan pengertian pengawas di atas makna yang serupa tetapi tidak 

sama dalam hal tempat tugas. SK Menpan menitiberatkan pengawas secara umum 

sedangkan dalam keputusan Dirjen Binb aga Islam Departemen Agama 

menitiberatkan khusus kepada pengawas di madrasah dan guru Agama di sekolah 

umum. Menurut hemat penulis, dapat dipahami bahwa pengawasan adalah proses 

atau usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan untuk mencegah, 

mengarahkan, dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kegiatan, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Jika diterjemahkan terhadap organisasi pendidikan (sekolah) maka 

pengawas pendidikan agama merupakan pejabat fungsional yang atas dasar formal 

mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang mengawasi/mensupervisi 

pelaksanaan pendidikan agama di sekolah atau madrasah yang menjadi tanggung 

jawabnya agar berjalan sesuai mekanisme pelaksanaannya.   

B. Tugas, Fungsi  dan Wewenang Pengawas 

1. Tugas Pengawas 

Pengawas sebagai tenaga fungsional yang diangkat oleh pemerintah unuk 

melaksanakan kegiatan kepengawasan pendidikan memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Nana Sujana et.al, 

mengemukakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah 

 
19Departemen Agama RI, Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal  (Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 7.  
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melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi supervisi 

akademik di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tug as pokok 

dan fungsi diatas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilakukan pengawas yakni:  

a. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, 
kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,  

b. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta 
pengembangannya, 

c. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah 
secara kolaboratif dengan stakeholder  sekolah.20 

 Dari tugas pokok pengawas dapat dij abarkan lebih rinci berkaitan  dengan 

pengajaran kritis. Ben M. Haris dalam Syaiful Sagala mengemukakan secara 

spesifik ada 10 bidang tugas pengawas  yaitu: 

a. Mengembangkan kurikulum. Mendesain kembali (redesign) apa yang diajarkan, 
siapa yang mengajar, bagaimana polanya, membimbing pengembangan kuriku-
lum, menetapkan standar,  merencanakan unit pelajaran, dan melemba gakan 
mata pelajaran. 

b. Pengorganisasian pengajaran. Pengelolaan peserta didik, ruang belajar, dan 
bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara koordinatif dil ak-
sanakan dengan efisien dan efektif.  

c. Pengadaan staf. Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup sesuai 
kompetensi bidang pengajaran dan melakukan pembinaan secara terus menerus.  

d. Menyediakan fasilitas. Mendesain perlengkapan dan fasilitas untuk    
kepentingan pengajaran dan memilih fasilitas sesuai keperluan pengajaran.  

e. Penyediaan bahan-bahan, memilih dan mendesain bahan-bahan  yang 
digunakan dan  diimplementasikan untuk pengajaran.  

f. Penyusunan penataran pendidikan.    Merencanakan dan mengimpleme ntasikan 
pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf 
pengajaran dalam menumbuhkan mutu pengajaran.  

g. Pemberian orientasi anggota -anggota staf. Memberi informasi pada staf 
pengajar atas bahan dan fasilitas yang ada untuk melakukan tanggung jawab 
pengajaran. 

h. Pelayanan peserta didik. Secara koordinatif memberikan pelayanan yang 
optimal dan hati -hati terhadap peserta didik untuk mengembangkan 
pertumbuhan belajar. 

i. Hubungan masyarakat. Memberikan dan menerima informasi dari masyarakat 
untuk meningkatkan pengajaran lebih optimal.  

j. Penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Implementasikan 
pengajaran, menganalisis dan menginterprestasikan data, mengambil 

 
20Nana Sujana, et.al ., Standar Mutu Pengawas  (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 16.  
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keputusan, dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, untuk 
memperbaiki pengajaran.21 

 Jamal Ma’mur Asmani berpendapat bahwa tugas pengawas sekolah adalah 

(1) melaksanakan pembinaan, (2) penilaian teknik dan administratif pendidikan 

terhadap sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.  Tugas ini dilakukan melalui a) 

pemantauan, b) pengawasan, c) evaluasi, d) pelaporan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan. Supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah meliputi 

supervisi akademik, yang berhubungan dengan aspek proses pembelajaran, dan 

supervisi manajerial, yang berhubungan dengan aspek pengelolaan dan administrasi 

sekolah.22 Tugas pokok pengawas sekolah satuan pendidikan adalah melakukan 

penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik 

akademik maupun supervisi manajerial. 

SK Menpan No. 118/1996 bab II pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa: Tugas 

pokok pengawas Pendidikan Agama Islam adalah “Menilai dan membina teknis 

pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum baik neger i maupun swasta 

yang menjadi tanggung jawabnya”.  Lebih lanjut dalam Permenag No. 2 Tahun 

2012 dinyatakan bahwa tugas pokok pengawas PAI yaitu melaksanakan 

pengawasan pendidikan agama Islam di sekolah. 

Adapun tugas pembinaan dan penilaian ini termasuk pengawasan teknis 

pendidikan dan teknis administrasi, meliputi:  

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendid ikan dan 

pengembangan agama Islam dan penyelenggaraan pendidikan di 

Madrasah. 

 

21Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Cet. I; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 102. 

22Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah (Cet. I; Jogjakarta: 
Diva Press, 2012), h. 78-79. 
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b)  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan 

agama Islam di Madrasah. 

c)  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan agama Islam pada tingkatan sekolah atau madrasah yang 

menjadi tanggung jawabnya. 23 

Berdasarkan uraian di atas maka tugas p engawas juga dikelompokkan 

Departemen Pendidikan Nasional yang mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), 

(2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) 

reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing 

leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan  kelima tugas pokok 

tersebut. 24 

Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja 

kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata 

pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, 

manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, 

kerjasama dengan masyarakat.  

 Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai 

sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang 

efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, 

memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan  kinerja 

sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam   

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.  

 
23Departemen Agama RI, Kepengawasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jende ral 

Kelembagaan Agama Islam Pada Sekolah Umum, 2005), h. 6.  

24Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010),         
h. 119. 
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 Tugas pokok monitoring/pemantauan  meliputi tugas: memantau 

penjaminan/ standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, 

memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau 

rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sek olah dengan masyarakat, 

memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program -program 

pengembangan sekolah.25 

 Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil 

pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi d an/atau 

Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, 

melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.  

 Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordin asi sumber-sumber 

daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir 

kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training 

bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil 

stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegia tan inovasi sekolah.  

 Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin 

pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan  

inovasi sekolah, partisipasi dalam meminpin kegiatan manajerial pendidikan di 

Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabu -

paten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi 

dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekrut personal untuk proyek atau 

program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola 

 

25Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, h. 120. 
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konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani 

pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. 26  

Berdasarkan uraian tugas pokok pengawas di atas  maka tugas pokok 

pengawas dapat dilihat dalam dua aspek yaitu pada aspek teknis pendidikan dan 

pembelajaran (supervisi akademik) yakni pengawas bertugas membimbing, 

mengarahkan, memotivasi, memberi contoh kepada guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran agar mutu  pembelajaran semakin meningkat, sedangkan  

pada aspek manajerial yakni pengawas melaksanakan penilaian dan pembinaan 

terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah 

dalam mempertinggi kualitas pengelolaan  dan administrasi sekolah  yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 55 dijelaskan bahwa penga wasan satuan pendidikan  

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak  lanjut hasil 

pengawasan. Selanjutnya pada pasal 57 diperjelas bahwa supervisi manajerial dan 

supervisi akademik dilakukan secara teratur dan b erkesinambungan oleh pengawas 

atau penilik satuan pendidikan dan kepala sekolah satuan pendidikan. 27 Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah/ Madrasah menyebutkan bahwa Pengawas satuan pendidikan 

dituntut memiliki kompetensi supervisi manajerial dan kompetensi supervisi 

akademik. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, 

pembinaan, terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam 

 

26Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, h. 120. 

27Departemen Agama RI, Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan  
(Jakarta: Dirjen Bagais, 2004), h. 186 . 
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mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, 

sehingga berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka menc apai tujuan sekolah 

serta memenuhi standar pendidikan nasional. Adapun supervisi akademik esensinya 

berkenaan dengan tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu 

pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik.28   

Peraturan Pemerintah di atas, telah merinci bahwa pengawasan pada satuan 

pendidikan pada intinya difokuskan pada dua aspek pengawasan yakni aspek 

akademik dan manajerial yang bertujuan untuk memantapkan proses pembelajaran 

agar berjalan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.  

2. Fungsi Pengawas  

Matt Modrcin dalam Dadang Suhard an, menyebutkan bahwa pengawas  

memiliki empat fungsi penting yang harus diperankan dalam setiap tugasnya , yaitu: 

Administratif function, Evaluation process, Teaching function  dan Role of consul-

tant. 29 Sejalan dengan itu, Made Pidarta dalam Sudarwan Danim dan Khai ril 

merumuskan fungsi pengawas sebagai berikut:  

1. Sebagai perantara dalam menyampaikan minat para peserta didik, orang tua, 

program sekolah kepada pemerintah dan badan -badan kompeten lainnya.  

2. Memantau penggunaan hasil -hasil sumber belajar. 

3. Merencanakan program pendidikan untuk generasi selanjutnya.  

 

28Departemen Pendidikan Nasional RI, Metode dan Tehnik Supervisi  (Jakarta: Ditjen 
PMPTK, 2008), h. 7. 

29Dadang Suhardan, Supervisi Profesional : Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran 
di Era Otonomi Daerah, h. 55. 
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4. Memilih inovasi yang konsisten dengan masa depan. 30 

 Fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan fungsi 

kepengawasan (supervisi). Fungsi supervisi sangat penting diketahui oleh para 

pimpinan pendidikan termasuk pengawas. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi bidang 

kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan kelompok, bidang administrasi 

personil dan bidang evaluasi.31 Fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:  

a. Dalam bidang kepemimpinan 

1. Menyusun rencana dan policy bersama . 

2. Mengikutsertakan guru -guru dalam berbagai kegiatan.  

3. Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan meme 

cahkan persoalan-persoalan. 

4. Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok.  

5. Mengikutsertakan sem ua anggota dalam menetapkan  putusan-putusan. 

6. Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok 

sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama.  

b. Dalam bidang hubungan kemanusiaan 

1. Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya 

untuk  pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi 

anggota kelompoknya. 

2. Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota 

kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, 

pesimistis, dan sebagainya.  

 

30Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, h. 158.  

31M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Cet. XX; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 86-87.  
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3. Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap -sikap yang demokratis  

4. Memupuk rasa saling menghormati  di antara sesama anggota kelompok dan 

sesama manusia. 

5. Menghilangkan rasa curiga mencurigai antara anggot a kelompok. 

c. Dalam bidang pembinaan proses kelompok 

1. Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun 

kemampuan masing-masing. 

2. Menimbulkan dan memelihara sikap percaya-mempercayai antara sesama 

anggota maupun antara anggota dan pimpinan. 

3. Memupuk sikap dan kesediaan tolong menolong.  

4. Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok. 32 

5. Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan 

pendapat di antara anggota kelompok.  

d. Dalam bidang administrasi personel  

1. Memilih personel yang memiliki syarat -syarat dan kecakapan yang diperlukan 

untuk suatu pekerjaan.  

2. Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan 

dan kemampuan masing-masing. 

3. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya 

kerja serta hasil maksimal.  

e. Dalam bidang evaluasi 

1. Memahami dan menguasai tujuan -tujuan pendidikan secara khusus dan terinci.  

2. Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digu-

nakan sebagai kriteria penilaian.  
 

32M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan , h. 86. 
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3. Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang 

lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma -norma yang ada. 

4. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gam - 

 gambaran tentang kemungkinan -kemungkinan untuk mengadakan perbaikan -

perbaikan.33 

Sejalan dengan itu, Jamal menjelaskan bahwa supervisi pendidikan 

mempunyai tiga fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai suatu kegiatan menyangkut untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

b. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur -unsur yang 

terkait dengan pendidikan.  

c. sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. 34 

Maryono menambahkan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan adalah 

ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, menilai dan 

memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, 

mengoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. 35 

Sejalan dengan itu, Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa supervisi berfungsi 

sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai pemicu atau penggerak 

terjadinya perubahan pada unsur -unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan 

sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. 36  

 

33M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan , h. 87 

34Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah , h. 31. 

35Maryono, Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan  (Cet. I; Bandung: Ar-
Ruzz Media, 2011), h. 21. 

36Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 13.  
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Setiap pengawas pendidikan har us memahami dan mampu melaksanakan 

supervisi dengan fungsi dan tugas pokoknya baik yang menyangkut pemantauan, 

penilaian, penelitian, perbaikan maupun pengembangan. Dalam pelaksanaannya, 

fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara simultan, konsisten dan  kontinyu 

dalam suatu program supervisi, sebagai inti kegiatan supervisi adalah mengin -

tegrasikan fungsi-fungsi tersebut kedalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru 

yang disupervisi. 

 Supervisi akademik dilaksanakan atas dasar kerjasama, partisipasi dan 

kolaborasi dan tidak bersadarkan paksaan, sehingga diharapkan timbul kesadaran 

serta perkembangan, inisiatif dan kreativitas dari pihak guru  dan bukan 

konfirmatis.  

 Jadi supervisi berarti memberi bimbingan, pembinaan, dan membantu guru 

meningkatkan kreati vitas dan potensi secara optimal. Apabila fungsi -fungsi 

supervisi ini benar-benar dikuasai dan dijalankan sebaik-baiknya oleh pengawas, 

maka dapat dipastikan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah berlangsung baik 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercap ai secara optimal.  

3. Wewenang Pengawas 

 Pengawas memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yang 

penjabarannya adalah: 

1. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal 

dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kode etik profesi.  

2. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di sekolah serta faktor -

faktor yang mempengaruhinya. 
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3. Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan 

pembinaan serta melakukan   pembinaan.37 

 Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dalam pasal 5 ayat 4 Permenag RI 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah 

menyebutkan bahwa pengawas PAI berwenang:  

a. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pendidikan dan/ atau  pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di 

Kabupaten/kota;  

b. Memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanj ut 

yang diperlukan; 

c. Melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;  

d. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada 

pejabat yang berwenang; dan  

e. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penem patan 

guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang. 38 

 Sejalan dengan itu, Sudarwan Danim dan Khairil mengemukakan bahwa 

beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:  

1. Bersama kepala sekolah dan guru yang dibinanya, menentukan program 

peningkatan mutu pendidikan. 

 

37 Departemen Agama RI, Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan , 
(Dirjen Bagais, 2002), h. 17. 

38Kementerian Agama RI, Permenag RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah 
dan Pengawas PAI pada Sekolah,  bab III, pasal 5,  ayat 4.  
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2. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya 

dan membicarakannya dengan kepala sekolah dan guru pada sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan 

program kerja yang telah disusun. 

4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenanga 

kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas. 39 

 Dirjen Bimbagais Depag RI, menguraikan bahwa wewenang pengawas 

antara lain:  

a) Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

melaksanakan tugas dengan sebaik -baiknya sesuai dengan kode etik profesi.  

b) Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di sekolah serta faktor -

faktor yang mempengaruhinya. 

c) Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan 

pembinaan.40 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawas memiliki kewenangan 

dalam hal penentuan metode kerja, menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga 

lainnya, melihat faktor -faktor yang mempengaruhinya, menentukan dan mengu -

sulkan program kerja serta melakukan pembinaan sebaik-baiknya. 

 

 

39Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan, h. 124.  

40Departemen Agama RI, Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan  
(Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimbagais, 2003), h, 72.  



33 
 

C. Kinerja Pengawas 

1. Pengertian kinerja pengawas 

Fatah dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman mengartikan bahwa kinerja 

sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi 

dalam menghasilkan suatu pekerjaan. 41 Selanjutnya dikatakan kinerja adalah 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang memiliki hubungan 

kuat dengan tujuan dan strategi  organisasi, kepuasaan konsumen sebagai tujuan 

utama.42 Suyadi mengakataan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan sesuai dengan moral dan etika. 43 Lebih lanjut Qurais Shihab 

mengatakan bahwa kerja adalah sebuah aktifitas yang menggunakan daya yang 

dianugrahkan oleh Allah swt”.44  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa kinerja 

adalah kemampuan seseorang melaksanakan tugasnya dengan menggunakan segala 

daya yang dimilikinya untuk m enghasilkan kerja yang memuaskan berdasarkan 

standar kerja yang ditetapkan pada periode tertentu dalam mencapai suatu tujuan 

organisasi kelompok dalam suatu unit kerja yang diharapkan.  

Berkaitan dengan kepengawasan maka kinerja pengawas dapat diartikan 

sebagai unjuk kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh pengawas yang 

tercermin dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kreativitas dan 

 

41Ondi Saondi dan Ari Suherman, Etika Profesi Keguruan  (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 
2010), h. 21. 

42Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.  

43Suyadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 2.  

44M. Qurais Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Cet.III; Bandung:Mizan, 2002), h. 222. 
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aktivitasnya dalam proses kepengawasan, komitmen dalam melaksanakan 

tugas, serta dampak kiprahnya terhadap peningkatan pre stasi sekolah yang 

menjadi binaannya.45 

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja pengawas disatu sisi 

meningkatkan kemampuan profesional, pribadi, dan sosial . Kemudian di sisi lain, 

kinerja pengawas dianggap simultan untuk mewujudka n peningkatan mutu 

pendidikan dengan melakukan program pembinaan profesional guru secara kontinyu 

atau terus -menerus, teratur dan komprehensif.  

2. Prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. 

LAN RI merinci prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dengan poin-poin 

sebagai berikut:  

a. Prinsip kesisteman: pengawasan ditujukan untuk mengahasilkan good 

govermance sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara 

sistematik.  

b. Prinsip akuntabilitas: segala yang di tugaskan meminta pertanggungjawaban dari 

setiap orang yang diserahi tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.  

c. Prinsip organisasi: tugas manajeman ada pada setiap level organisasi dan 

pengawasan merupakan tugas setiap pimpinan yang berada pada organisasi 

sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. 

d. Prinsip koordinasi : pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan 

kerjasama yang baik antar komponen. Setiap bagian memiliki tugas fungsi 

masing-masing, akan tetapi untuk menjaga sinergitas sistem, tiap bagian harus 

 

45Nana Sudjana et al., Standar Mutu Pengawas (Jakarta: Dirjen PMPTK, 2006), h.  50  
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dapat mewujudkan kegiatan terpadu dan selaras dengan tujuan organisasi melalui 

koordinasi yang baik. 

e. Prinsip komunikasi: pengawasan menjadi sarana hubungan antara pusat dengan 

daerah, pimpinan dengan bawahan sehingga perlu dikembangkan  komunikasi 

yang intensif dan empatik agar kerjasama terus berlanjut secara harmonis. 46 

f. Prinsip pengendalian: pengawasan menjadi sarana mengarahkan dan membim -

bing secara teknis administratif maupun memecahkan persoalan kerja agar 

tercapai efektivitas kerja.  

g. Prinsip integrita s: merupakan kepribadian pengawas yang melaksanakan 

pengawasan dengan mentalitas yang baik penuh kejujuran, simpatik, tanggung 

jawab, cermat, dan konsisten.  

h. Prinsip objektivitas; melaksanakan pengawasan dengan berdasarkan keahlian 

secara profesional tidak terpengaruh secara subjektif oleh pihak -pihak yang 

berkepentingan. 

i. Prinsip futuristik: pengawasan harus dapat memprediksi kemungkinan -

kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dan sadar betul apa yang di 

perbuat akan menentukan masa depan  sehingga ia menghindari penyimpangan-

penyimpangan atau kebocoran karena akan menjadi bumerang bagi masa depan.  

j. Prinsip preventif ; pengawasan dilakukan agar penyimpangan -penyimpangan 

dapat  dicegah dan kalaupun terjadi dapat dideteksi secara dini sehingga 

penyelesainnya dapat cepat teratasi.  

k. Prinsip represif; bila terjadi penyimpangan dan kebocoran, pengawas harus tegas 

dengan menegakkan sanksi/ hukuman sesuai peraturan yang berlaku.  

 
46LAN RI, Kajian Manejemen Statistik ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.117 
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l. Prinsip edukatif : kesalahan/ penyimpangan dan kebocoran, yang dilakukan 

segera diperbaiki dan dilakukan saran yang membangun kepercayaan diri agar 

tidak terulang kembali kesalahan untuk kedua kalinya.  

m. Prinsip korektif; kesalahan penyimpangan/ kebocoran yang dilakukan dengan 

cara-cara yang benar, waktu yang tepat dan penuh perhitungan sehingga  tujuan 

yang telah ditetapkan dapat tercapai secara ekonomis, efesien, dan efektif. 47 

Menurut Jurnal Total Quality  tentang Manajemen Prosedur pelaksanaan 

implementasi seperti  mengevaluasi diri ( self evaluation) yakni pengumpulan 

informasi dan mengindentifikasi kesempatan dalam melaksanakan perencanaan, 

manejemen pendidikan tentang total Quality manajement yang mengetahui dan 

mengerti TQM serta metode, Membuat perencanaan dan meningkatkan pelatihan 

manajemen pendidikan dan komunikasi, pelaksanaan perencanaan dan proses 

peningkatan kualitas. 48 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam proses 

pelaksanaan manajemen harus berdasarkan prinsip-prinsip total quality manajemen.  

Kaitanya dengan manajemen pengawasan harus didasarkan pada prinsip total 

quality manajemen.  

Menurut Smith and Rogen bahwa konsep implementasi yakni proses 

penyebaran pengetahuan dalam bentuk pelaksanaan dengan anggota masyarakat, 

mencari ide baru untuk dapat dilaksanakan, serta rekan dalam melaksaakan 

implementasi.49 

 
47LAN RI, Kajian Manejemen Statistik , h.118. 

48Jurnal, Total Quality Manajemen,  januari 1994, h.119.  

49Smith Reagan, Instructional Design, Danver: Jhon Willy & Sons. Inc, 2005, h. 304.  
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Berdasarkan prinsip pelaksanaan pengawasan tersebut maka penulis 

berkesimpulan bahwa melalui pelaksanaan kepengawasan diharapkan menjadi alat 

atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau meng urangi penyimpangan-

penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang  

terjadi di lapangan.  

3. Kriteria pengawas profesional 

Pengawas sebagai suatu profesi diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya 

secara profesional. Oleh karena itu, untuk memahami lebih mendalam tentang 

kriteria pengawas profesional  maka diperlukan penjelasan tentang siapa sebetulnya 

yang dimaksud dengan pengawas profesional itu. Mengawali uraian tersebut, ada 

beberapa kata yang perlu diberi penjelasan terkait dengan hal tersebut , yaitu profesi, 

profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas.  

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa inggris “profession”  yang 

berarti pekerjaan.50 Sedangkan pengertian secara terminologi profesi dapat  diartikan 

sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang 

ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. 51  

Berdasarkan dari definisi tersebut p enulis memahami bahwa profesi 

merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan 

keahlian khusus untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara profesional. Para pakar 

mendefinisikan kata profesional yaitu:  

 

50John M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Inggris Indonesia an English Indonesian 
Dictionary , h. 449. 

51Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 21.  
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a. Sudarwan Danim memberi pengertian profesional sebagai orang yang mela kukan 

pekerjaan secara otonom dan mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa 

tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya. 52 

b. Muhammad Nurdin menjelaskan bahwa profesional pada hakikatnya meru pakan 

suatu pernyataan bahwa seseoarang akan mengabdikan dirinya kepada sesuatu 

jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat 

pekerjaan itu.53 

c. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 

Ayat 4 mengatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 54 

 Bertolak dari definisi tersebut maka p enulis memaknai bahwa profesional 

adalah suatu keahlian khusus yang bertumpu pada landasan intelektual, dan menjadi 

sumber penghasilan kehidupan yang harus melalui proses pendidikan profesi.  

 Selanjutnya Arifin dalam Rusman mengungkapkan profesionalisme adalah 

suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan 

tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau 

latihan khusus. 55 Sejalan dengan itu, Mappanganro mendefinisikan profesionalisme 

adalah seseorang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan profesi atau 

 

52Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan, h. 22. 

53Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Cet. I; Yogyakarta: Presma Sophie, 
2004), h. 120. 

54Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 4.  

55Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. VI; 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 18.  
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keahlian yang dimilikinya secara terus menerus dan tidak terpisahkan dengan 

pribadinya.56 Selanjutnya Ondi Saondi dan Aris Suherman menjelaskan bahwa 

profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau  rangkaian kualitas 

yang menandai atau melukiskan corak suatu profesi atau menjalankan suatu profesi 

untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan. 57 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis memahami bahwa profesionalisme 

adalah suatu pemahaman yang dimiliki oleh seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi -strategi 

yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang 

diembannya. 

Kata profesionalitas diartikan sebagai kepro fesian, perihal profesi atau 

kemampuan untuk bertindak. 58 Adapun makna kata profesionalisasi merupakan 

peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi 

untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang 

diinginkan oleh profesinya itu. 59  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

pengawas profesional adalah pengawas yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan standar mutu, kualifikasi, kompetensi maupun pendidikan profesi.  

Menjadi pengawas profesional harus siap dari berbagai aspek, baik dari aspek 

jasmani maupun dari aspek rohani, senantiasa mencintai profesinya dan 

meningkatkan kemampuannya dalam bidang yang digelutinya sesuai dengan 

 

56Mappanganro, Pemilikan Kompetensi Guru (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 80. 

57Ondi Saondi dan Ari Suherman, Etika Profesi Keguruan  h. 109. 

58Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga  , h. 897. 

59Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan, h. 23. 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknol ogi yang berkembang terus menerus 

sehingga pengawas tidak tertinggal oleh dunia teknologi informasi yang dapat 

membantu menjalankan profesinya. Dalam ajaran Islam, seorang pengawas harus 

menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah 

saw. yang berbunyi:  

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي مََْليسٍ يَُُد يثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَ  ُّ صَلَّى اللََّّ نَمَا النَّبِي ُ عَلَيْهي  عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ قاَلَ بَ ي ْ ٌّ فَ قَالَ مَتََ السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ عْراَبِي

سَّائيلُ عَنْ السَّاعَةي  عَ مَا قاَلَ فَكَريهَ مَا قاَلَ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ بَلْ لََْ يَسْمَعْ حَتََّ إيذَا قَضَى حَدييثهَُ قاَلَ أيَْنَ أرُاَهُ الوَسَلَّمَ يَُُد يثُ فَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمي سيَ 

دَ فَ إيضَاعَتُ هَا قاَلَ هَا أنَََ يََ رَسُولَ اللََّّي قاَلَ فإَيذَا ضُي يعَتْ الْْمََانةَُ فاَنْ تَظيرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْ  )رواه ُ.إيلََ غَيْْي أهَْليهي فاَنْ تَظيرْ السَّاعَةَ  اْلأمَْرُ  قاَلَ إيذَا وُس ي

 البخاري(

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: ketika Rasulullah saw. dalam suatu majelis 
sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata: 
kapankah kiamat itu? Rasululah saw. terus berbicara, lalu sebagian kaum 
berkata. Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci 
terhadap apa yang dikatakan itu dan sebagian dari mereka berkata: namun 
beliau tidak mendengarnya. Sampai ketika beliau selesai berb icara, maka 
beliau bersabda: Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang  kiamat?  
Ia berkata: Saya wahai Rasulullah, Beliau bersabda: apabila amanat itu di sia -
siakan, maka nantikanlah kiamat. Ia berkata: baga imana menyia-nyiakannya? 
beliau bersabda: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah suatu kehancuran”. (HR. Bukhari).60 

 Hadis di atas memberi makna bahwa subtansi suatu pekerjaan adalah 

amanah yang harus dijalankan secara profesional. Dalam konteks ini, pekerjaan 

pengawas adalah pekerjaan profesi sehingga untuk memegang jabatan tersebut 

merupakan orang yang ahli dan berkualifikasi serta berkompeten terhadap bidang 

kepengawasan yang digeluti tersebut . 

 Pengawas sebagai tenaga kependidikan dituntut dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional. Karena kriteria untuk diangkat menjadi pengawas 

 

60Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahi>h al-Bukha>ri>, Juz 1 (Beirut: Dar 
al-Ibnu Kas\ir, 1407H/1987M), h. 33.  
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adalah pernah menjadi guru minimal 8 tahun  maka seorang pengawas harus 

memiliki kriteria seperti yan g dipersyaratkan menjadi seorang guru yaitu memiliki 

kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi.  

 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

pasal 8, yaitu “guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pen-

didik”.61 Undang-Undang ini telah mengatur kriteria untuk diangkat menjadi 

seorang guru, yang tentunya juga kriteria tersebut harus dimiliki seorang pengawas 

profesional. Lebih jelasnya ketiga kriteria tersebut diuraian sebagai berikut:  

a. Kualifikasi Pengawas Sekolah  

Secara teoritik jabatan pengawas sekolah lebih tinggi levelnya dibanding 

jabatan guru dan kepala sekolah, oleh karena itu kualifikasi dan standar yang 

dipersyaratkan dari pengawas sekolah harus lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan 

guru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 

tentang Standar Pengawas ditegaskan, kualifikasi akademik bagi pengawas dan 

calon pengawas sekolah pada sekolah menengah atas  adalah: 

1) Memiliki pendidika minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis 
sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan 
tinggi terakreditasi.  

2) Guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru SMA  dengan pengalaman 
kerja minimum delapan tahun dalam rumpun ma ta pelajaran yang relevan 
di SMA atau kepala sekolah SMA  dengan pengalaman kerja minimum 
empat tahun untuk menjadi pengawas SMA  sesuai rumpun mata 
pelajarannya. 

3) Memiliki pangkat minimum pe ñata, golonga ruang III/c. 
4) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai satuan 

pendidikan. 
5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat 

diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan 
fungsioal pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.  

 

61Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4. 
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6) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 62 

Berdasarkan Permendiknas tersebut diperoleh kejelasan bahwa untuk 

menjadi seorang pengawas yang profesional bukan suatu perkara yang mudah akan 

tetapi memerlukan berbagai macam persyaratan -persyaratan yang harus dipenuhi  

untuk menyandang jabatan fungsional pengawas ya ng berkualitas dan professional 

sesuai dengan  ketentuan yang berlaku.  

b. Kompetensi Pengawas  

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan,  dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk melaksanakan 

tugas-tugas profesionalnya. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa “kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan k etrampila dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.63 

Bertolak dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa kompetensi 

merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku yang harus 

dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya guna mencapai standar kualitas 

pekerjaannya. Selanjutnya, mengenai kompetensi pengawas sekolah telah 

ditetapkan dalam Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengawas Sekolah dan Permenag Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah 

dan {Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.  

Kedua permen tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi kompetensi 

yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yai tu kompetensi kepribadian, 

 

62Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah  (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 3 -4. 

63Departemen Pendidikan Nasional,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nom or 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, h. 84 
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kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervis i akademik, kompetensi 

evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi 

sosial.64 

Keenam kompetensi tersebut  dijabarkan menjadi 36 kompetensi. Untuk 

jelasnya diuraikan berikut ini:  

1) Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas 

dalam menampilkan dirinya atau performance diri sebagai peribadi yang: 

a)  Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.    

b) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan 

kehidupan pribadinya maupun tugas -tugas jabatannya.  

c) Memiliki rasa ingin tahu akan hal -hal baru tentang pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung 

jawabnya. 

d) Menumbuhkan  motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. 65  

Makna dari kompetensi kepribadian sebagaimana dikemukakan di atas 

adalah sikap dan perilaku yang ditampilkan pengawas sekolah dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya mengandung empat  karakteristik di atas. Ini berarti  

sosok pribadi pengawas sekolah harus tampil beda dengan sosok pribadi yang lain 

dalam hal tanggung jawab, kreativitas, rasa ingin tahu, dan motivasi dalam kerja. 

Sosok pribadi tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dalam  perilakunya. 

 

 

64Kementerian Agama RI , Permenag Nomor 2 Tahun 2012,  tentang Pengawas  Madrasah 
dan Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah, Bab VI Pasal 8, ayat 1.  

65Kementerian Agama RI  Permenag Nomor 2 Tahun 2012,  tentang Pengawas Madrasah dan 
Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah, Bab VI Pasal 8, ayat 1.  



44 
 

2) Kompetensi Supervisi Manajerial  

Kompetensi supervis manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam 

melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala sekolah, 

guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mempertinggi 

kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah.  

Syaiful sagala menjelaskan bahwa, pengawasan manajerial yang dilakukan 

oleh pengawas sekolah pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan 

bantuan/bimbingan mulai dari penyusunan  rencana program sekolah berbasis data 

sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian 

program dan hasil yang ditargetkan. 66 

Jadi pada dasarnya kompetensi manajerial pengawas sekolah adalah 

kemampuan melakukan pembinaan, penilaian, bimbingan dalam bidang administrasi 

dan pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu pengawas dituntut memiliki kemampuan 

manajerial maupun kemampuan menguasai program dan kegiatan bimbingan serta 

memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah  binaannya. 

Kompetensi harus dimiliki pengawas sekolah dalam dimensi kompetensi supervisi 

manajerial adalah: 
 

a) Menguasai metode, tehnik dan prinsip -prinsip supervisi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.  

b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan 
program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. 

c) Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah 
yang sejenis. 

d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 
perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang 
sejenis. 

 

66Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan , h. 15. 
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e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi satuan pendidikan 
berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah 
menengah yang sejenis. 

f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 
konseling di sekolah menengah yang sejenis. 

g) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil -hasil yang 
dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 
melaksanakan tugas pokok di sekolah menengah yang sejenis.  

h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 
hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 
akreditasi sekolah menengah yang sejenis. 67 

Inti dari kompetensi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam 

menguasai teori, konsep, merode dan te knik pengawasan pendidikan dan aplikasinya 

dalam menyusun program. 

3) Kompetensi Supervisi Akademik  

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pe ngawas sekolah dalam 

melaksanakan pengawasan akademik yakni membina dan menilai guru dalam rangka 

mempertinggi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan agar berdampak pada hasil 

belajar peserta didik. Dimensi dari kompetensi ini adalah:  

a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan 
perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah menengah yang sejenis. 

b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecende -
rungan perkembangan proses pembelajaran. 

c) Membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran berdasarkan 
standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip -prinsip 
pengembangan KTSP. 

d) Membimbingguru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/te knik 
pembelajaran. 

e) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran  
f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan 

(di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan.  
g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan da n 

menggunakan media pendidikan dan fasilitas  pembelajaran  
 

67Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidik an Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,  h. 9.  
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h) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pembelajaran.68 

Mencermati kompetensi supervisi akademik tersebut tampak jelas bahwa inti 

dari kompetensi supervisi akademik adalah membimbing, mengarahkan, 

memotivasi, memberi contoh kepada guru dalam menyusun perangkat pembelajaran 

agar mutu pembelejaran semakin meningkat. 

Inti sari pengelolaan pembelajaran adalah menyusun silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kemudian diaplikasikan dalam aktivitas 

pembelajaran dengan pemilihan strategi, metode, tehnik pembelajaran, penggunaan 

media dan teknologi informasi, menilai proses dan hasil pembelajaran serta 

penilitian tindakan kelas. Oleh sebab itu pengawas sekolah se harusnya melakukan 

pembinaan secara rutin agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola 

pembelajaran. 

4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan 

 Kompetensi Evaluasi Pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah 

dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan 

informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Dimensi  kompetensi 

evaluasi pendidikan dijabarkan menjadi enam kompetensi inti yaitu:  
 

a) Menyusun kriteri dan indikator keberhasilan pembelajaran  
b) Membimbing guru dalam menentukan aspek -aspek yang penting dinilai 

dalam pembelajaran 
c) Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan 

tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan  
d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar peserta 

didik dan menganalisisnya untuk memperbaiki mutu pembelajaran  
e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil peni laian untuk perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran. 

 

68Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,  h. 11. 
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f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 
guru, dan staf sekolah.69 

Berdasarkan Penjabaran kompetensi evaluasi pendidikan tersebut tampak 

jelas bahwa materi pokoknya adala h penilaian proses dan hasil belajar, penilaian 

program pendidikan, penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah. Penilaian itu 

sendiri diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan.  

5) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 

 Kompetensi Penelitian dan Pengembangan adalah kemampuan pengawas 

sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta 

menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. 

Dimensi kompetensi peneliti an dan pengembangan terdiri atas:  
 

a) Mengusai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dan 
pendidikan. 

b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 
keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karir profesi.  

c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik penelitian kualitatif maupun 
penelitian kuantitatif.  

d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan 
dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok 
dan tanggung jawabnya. 

e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif.  

f) Menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepengawasan serta 
memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pendidikan.  

g) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas kepengawasan.  

h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik 
perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.70 

 

69Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,  h. 12, 

70Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,  h. 12.  
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 Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan , dan 

menyimpulkan data dan informasi untuk memecahkan masalah praktis dan atau 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan metode ilmiah yakni 

memecahkan masalah dengan menggunakan logika berfikir yang didukung oleh data 

empiris. Logika berpikir tampak dalam prosesnya dengan menempuh langkah -

langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, mengolah dan menfsirkan data, 

menguji data sampai penarikan kesimpulan.  

Dalam kompetensi penelitian, materi yang perlu dikuasai oleh pengawas 

sekolah antara lain, pendekatan, metode, dan jenis penelitian, merencanakan dan 

melaksanakan penelitian, mengolah dan menganalisis data, menulis laporan hasil 

penelitian sebagai karya tulis ilmiah serta memanfaatkan hasil -hasil penelitian. 

Kompetensi penelitian bagi pen gawas bermanfaat ganda yakni manfaat untuk 

dirinya sendiri agar dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) berbasis penelitian 

dan manfaat untuk membina guru dan kepala sekolah dalam hal merencanakan dan 

melaksanakan penelitian khususnya research action (penelitian tindakan).  

 6). Kompetensi Sosial  

 Kompetensi sosial pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas sekolah 

dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan profesi 

pengawas Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI). Kompetensi pengawas 

sekolah mengindikasikan dua ketrampilan yang harus dimiliki pengawas sekolah 

yakni “1. Ketrampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan termasuk ketram-

pilan bergaul, 2. Ketrampilan bekerja dengan orang lain baik secara individu 

maupun secara kelompok/organisasi”.71 Makna yang terkandung dalam kompetensi 

 

71Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 
Tahun 2007 tentang  Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,  h. 12.  
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sosial ini adalah tampilnya sosok pribadi pengawas yang luwes, terbuka, dan mau 

menerima kritik serta selalu memandang positif orang lain.  

c. Sertifikasi Pengawas  

Pengawas satuan pendidikan adalah jabatan profesional . Karena begitu,  

jabatan pengawas satuan pendidikan harus melalui program pendidikan profesi 

pengawas satuan pendidikan.  

Dalam naskah akademik , sertifikasi diartikan sebagai proses pentes timonian 

kualifikasi akademik dan kualifikasi profesional pengawas satuan pendidik an yang 

ditunjukkan atau dibuktikan oleh sertifikat setelah memenuhi persyaratan dan 

pengujian tertentu. Oleh karena itu, guna mendapatkan pengawas yang profesional, 

diperlukan pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi 

pengawas satuan pendidikan. Nana Sudjana mengatakan bahwa Pendidikan profesi 

pengawas dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini 

Depdiknas. Pendidikan profesi pengawas oleh LPTK hanya diberlakukan pada 

calon-calon pengawas.72  

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa untuk memberikan layanan 

supervisi yang maksimal bagi guru PAI maka pengawas harus senantiasa mening -

katkan kompetensi dan profesionalismenya melalui jalur diklat maupun jalur 

pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh LPTK Negeri yang telah terakreditasi 

untuk meningkatkan kualitasnya atau profesionalismenya.  

D. Kompetensi guru 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tinggi. 

 

72Nana Sudjana, http://sertifikasiguruindonesia.blogspot.com/2012/04/kompetensi-kualifikasi 
dan-sertifikasi.html. Akses tanggal 2/26/2013 7:05 AM.  

http://sertifikasiguruindonesia.blogspot.com/2012/04/kompetensi-kualifikasi%20dan-sertifikasi.html.%20Akses%20tanggal%202/26/2013%207:05
http://sertifikasiguruindonesia.blogspot.com/2012/04/kompetensi-kualifikasi%20dan-sertifikasi.html.%20Akses%20tanggal%202/26/2013%207:05
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Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati,  dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas kepro-

fesionalannya. Dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dinyatakan bahwa kompetensi yang wajib dimiliki oleh tenaga pendidik 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kom petensi profesional yang diper-

oleh melalui pendidikan profesi.73  

Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru sebagai satu 

kesatuan yang saling berkaitan antara satu kompetensi dengan kompetensi yang lain 

agar menjadi tenaga guru yang pro fesional dalam menjalankan profesinya. 

Guru sebagai pendidik yang profesional harus menjabarkan semua 

kompetensi yang dimilikinya dalam bentuk kinerja di sekolah sebagai pendidik. 

Syaiful Anwar Qamari menguraikan bahwa ada 10 kompetensi dasar guru yang 

dikembangkan yaitu:  

1. Kemampuan menguasai bahan yang disajikan,  
2. Kemampuan mengelola pembelajaran,  
3. Kemampuan mengelola kelas,  
4. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar 
5. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan, 
6. Kemampuan mengelola interaksi pembelajaran, 
7. Kemampuan menilai peserta didik untuk kependidikan pembelajaran,  
8. Kemampuan mengenai program dan fungsi layanan bimbingan dan pem -

binaan, 
9. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan  

10. Kemampuan memahami prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pen-
didikan guna keperluan pengajaran.74 

Berkaitan dengan kemampuan tersebut maka guru sebagai pendidik tidak 

 

73Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen , bab 
IV pasal 10.  

74Syaiful Anwar Qamari, Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru sebagai  Upaya Menjamin 
Kualitas Pembelajaran (Jakarta: Uhamka Press, 2008), h, 120.  
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hanya menguasai bahan ajar, landasan dan teori tentang pendidikan, metode dan 

strategi pembelajaran saja akan tetap i harus mampu memberikan layanan bimbingan 

dan membuat administrasi pembelajaran. Berkaitan dengan kompetensi guru PAI 

telah diatur dalam Per menag RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama pada Sekolah, Pasal 16 menyatakan bahwa ”Guru Pendidikan Agama harus 

memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan 

kepemimpinan”.75 Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa kompetensi guru 

pendidikan agama Islam adalah memiliki keahlian, harus menguasai bidang yang 

diajarkan, dan menguasai ilmu mendidik dan berkepribadian muslim. 76 Lebih lanjut 

secara lebih rinci Abdul Mujib menguraikan kompet ensi guru PAI sebagai berikut:  

a. Penguasaan materi al -Islam yang konprehensif serta wawasan dan bahan 
pengayaan, terutama dalam bidang yang menjadi tugasnya.  

b. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode dan teknik) 
pendidikan agama Islam dan dan kemampuan evaluasinya.  

c. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.  
d. Memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengembangan pendidikan Islam di masa depan.  
e. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung 

yang mendukung kepentingan tugasnya.77 

Seiring pendapat tersebut Zakiah Daradjat bahwa guru PAI harus memiliki 

kompetensi kepribadian agar menjadi guru yang profesional yang beriman dan 

bertakwa kepda Allah swt. berilmu, sehat jasmaniah dan rohani, berakhlak, bertang -

gung jawab dan berjiwa nasional.78  

 

 

75Kementerian Agama RI, Permenag RI No. 16 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan Pendidikan 
Agama pada Sekolah, (Jakarta: Dirjen PAIS, 2011), h. 60.  

76Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2002), h. 81.  

77Abdul Mujib, et al., Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana P renada Media, 
2006), h. 94. 

78Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara: 2006), h. 41.  
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa kompetensi guru 

adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas pokok -

nya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, berilmu penge-

tahuan luas, serta menguasai teori pendidikan untuk menunjang pelaksanaan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran, membentuk akhlak mulia peserta didik, membina 

dan mengembangkan budaya religius di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diharapkan.  

E. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

1.Tugas Guru 

Dalam dunia pendidikan semua orang yakin bahwa guru merupakan unsur 

utama pada keseluruhan proses pendidikan, terutama di tingkat institusional dan 

instruksional. Posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan. 

Keberadaan guru dan kesiapannya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik sangat 

menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan. Muhammad Surya 

mengatakan bahwa, tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk. 

Baginya, guru dianggap sebagai titik sentral dan awal dari semua pembangunan 

pendidikan.79 

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa 

yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah -tengah 

pelintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta 

pergeseran nilai yang cendrung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu 

untuk dapat mengadaptasikan diri.  

 

79Muhammad Surya, Percikan Perjuangan Guru (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 2. 
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Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait dengan dinas maupun diluar 

dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas 

guru, yaitu: 

a. Tugas dalam bidang profesi  

Tugas guru dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan mel atih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai -nilai hidup. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan -keterampilan pada siswa.  

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan  

Tugas guru dalam bidang kemanusian di sekolah harus menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia  menjadi 

idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya  dapat 

menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. 

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan  

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaska n bangsa menuju Indonesia 

seutuhnya yang berdasarkan pancasila. 80 

Senada dengan hal tersebut, dalam Undang -Undang Republik Indonesia  No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 di -

nyatakan bahwa :  

 

80Abdul Rahman Getteng,  Menuju Guru Profesional dan Ber-etika (Cet. VII; Yogyakarta: 
Grha Guru, 2012) h. 22. 
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1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.  

2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyrakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. 81  

Sesengguhnya tugas guru dalam pedidikan sangatlah penting. seorang guru 

adalah kunci yang akan membukakan hakikat pengetahuan dan ilmu baik secara teo -

ritis, maupun secara praktis.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah.82   

Lebih khusus lagi ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 

Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1ayat 7 

bahwa: 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi 
teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 83 

 

81Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, h. 27.   

82Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 4. 

83Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2011), h. 51.  



55 
 

Sebagai pendidik dapat dipahami bahwa guru adalah orang yang 

pekerjaannya mengajar, mendidik, memelihara dan melatih peserta didik dengan 

tujuan agar mereka dapat  memiliki pengetahuan, akhlak, dan kecerdasan dalam 

berpikir. Guru sebagai pendidik, bukan hanya bertugas mengembangkan 

pengetahuan para peserta didiknya, melainkan juga berusaha membentuk akhlak dan 

kepribadian peserta didiknya sehingga menjadi lebih dewa sa, memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual yang lebih matang serta dapat bertanggung 

jawab.  

Dalam kaitannya dengan hal itu, M. Arifin menegaskan bahwa sebagai 

pendidik, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina 

dalam mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik ke arah titik 

maksimal.84 Artinya, bahwa guru dalam mendidik dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal terhadap peserta didiknya.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abd. Rahman Getteng:  

Guru sebagai pendidik adalah orang yang dewasa, bertanggung jawab, 
memberi bimbingan kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan 
jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan 
tugasnya sebagai ‘abid (hamba) Allah di muka bumi dan sebagai mahluk 
sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. 85 

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa tugas guru 

sebagai pendidik cakupannya sangat luas dan dituntut mampu memberikan 

bimbingan dan mengarahkan mereka agar menjadi anak yang cerdas dan berakhlak 

mulia. 

 

84M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum  (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 
1995), h. 163. 

85Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 46. 
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Sebagaimana halnya tugas seorang dokter yang berprofesi menyembuhkan 

penyakit pasiennya maka tugas seorang guru pun memiliki bidang keahlian yang 

jelas, yaitu mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan. Hasil 

profesi seorang dokter atau prof esi lainnya berbeda dengan hasil profesi seorang 

guru. Profesi non keguruan seperti seorang dokter biasanya dapat dilihat dalam 

waktu yang singkat. Dikatakan seorang dokter yang profesional apabila dalam 

waktu yang singkat dapat menyembuhkan pasien dari pe nyakitnya. Namun tidak 

demikian dengan guru. Hasil pekerjaan seorang guru seperti mengembangkan minat 

dan bakat serta potensi yang dimiliki seseorang, termasuk mengembangkan sikap 

tertentu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga hasilnya baru dapat 

dilihat setelah beberapa lama. Mungkin satu generasi. Oleh karenanya, kegagalan 

guru dalam membelajarkan peserta didik berarti kegagalan membentuk satu 

generasi.86 

Bertolak dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk 

melaksanakan tugas guru dengan baik maka diperlukan tingkat keahlian yang 

memadai. 

Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan 

berperan aktif di masyarakat. Karenanya, tidak mungkin pekerjaan seorang guru 

dapat terlepas dari kehidupan sosial. Hal ini berarti bah wa sesuatu yang dilakukan 

oleh seorang guru akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. 

Semakin tinggi derajat keprofesionalan seseoarang, misalnya tingkat keguruan 

seseorang maka semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan masyarakat. 87 

 

86Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorie ntasi Standar Proses Pendidikan  (Cet. VIII; 
Jakarta: Kencana, 2010),  h. 16.  

87Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan,  h. 17.  
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Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa profesi 

seorang guru merupakan suatu profesi yang tidak dapat dipisahkan dari aspek 

kehidupan sosial masyarakat.  

Guru adalah salah satu figur masyarakat yang perlu diteladani atau 

dicontohi, selain itu g uru merupakan arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan 

watak peserta didik, sehingga menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangt besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah.  

Roistiyah N. K., sebagaiman dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah mengatakan 

bahwa tugas guru adalah:  

a. Menyerahkan kebudayaan; Guru mentransfer sejumlah pengetahuan kepada 

peserta didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman -pengalaman. 

b. Membentuk kepribadian; Guru membangun kehidupan peserta didik yang 

harmonis, sesuai cita -cita dan dasar negara yaitu pancasila.  

c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik; Guru menyiapkan peserta 

didik dengan berbagai keterampilan, kemampuan, kesadaran sehingga kelak 

menjadi warga Negara yang baik. 

d. Sebagai perantara dalam belajar; Dalam pembelajaran guru tampil sebagai 

mediun (perantara) yang baik, agar peserta didik merasa  usahan sendiri dapat 

melahirkan pengertian sehingga muncul perubahan tingkah laku pada peserta 

didik.  

e. Guru adalah sebagai pembimbing; Guru membawa peserta didik ke arah 

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk peserta didik 

menurut sekehendaknya tetapi dilakukan melalui usaha -usaha dalam pendidikan. 
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f. Guru sebagai penghubung anatara sekolah dan masyarakat; Peser ta didik adalah 

bagian dari masyarakat, mereka akan kembali hidup bersama masyarakat, dengan 

demikian guru harus melatih peserta didik di sekolah tentang tata cara hidup 

bermayarakat.  

g. Sebagai penegak disiplin; Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata ter tib 

dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu sehingga peserta didik akan 

mengakuinya karena guru adalah digugu dan ditiru;  

h. Guru sebagai administrator dan manajer; Selain dari tugas mendidik guru harus 

mampu mengerjakan urusan tata usaha sepert i membuat buku kas, rapor, daftar 

induk dan daftar gaji serta dapat mengkordinasikan p ekerjaan sekolah secara 

demokratis, agar muncul kehidupan sekolah yang penuh kekeluargaan. Pekerjaan 

guru sebagai suatu profesi; Pekerjaan guru tidak dapat diberikan kepa da orang 

yang tidak sesuai dengan bidangnya karena pekerjaan membutuhkan suatu 

keahlian tersendiri.  

i. Guru sebagai perencana kurikulum; Dalam pembelajaran guru yang lebih 

mengetahui tentang perilakau peserta didik, dalam menyusun kurikulum harus 

disesuaikan dengan karakteritik peserta didik.  

j. Guru sebagai pemimpin; Guru mempunyai tanggungjawab untuk membimbing 

peserta didik, dalam mengambil kebijakan harus mengarah pada pemecahan 

masalah bukan menambah masalah 

k. Guru sebagai sponsor kegiatan anak -anak;  Guru harus dapat aktif dalam  segala 

hal kegiatan peserta didik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah 
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(ekstrakurikuler). Dengan keterlibatan guru dalam pembelajaran dan segala 

kegiatan  peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk belajar. 88 

Jabatan guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengembangkan 

tugas yang dipercayakan orang tua kandung  peserta didik kepada guru dalam waktu 

tertentu.  

Soejono, sebagaiman yang dikutip oleh Ahmad Tafsir mengatakan bahwa 

tugas guru Agama dalam Islam adalah sebagai berikut:  

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik; Guru harus 

mengetahui perilaku peserta didik, dengan mengetahuai perilaku peserta didik, 

memudahkan guru untuk mendidiknya. 

2. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik; 

Guru berusaha untuk mengembangkan pembawaan yang baik bagi peserta 

didik dan berupaya preventif (pencegahan) agar perilakau buruk pada peserta 

didik tidak berkembang.  

3. Memperlihatkan kepada peserta didik berbagai bidang keahlian; Guru 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian dan keterampilan kepada peserta 

didik agar mereka bisa memilih sesuai dengan bakat yang dimilikinya.  

4. Melakukan evaluasi; Guru melakukan penilaian melalui evaluasi agar 

mengetahui prestasi peserta didik meningkat atau sebaliknya.  

 

88Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan 
Teoritis Teologis, h. 38. 
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5. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; Guru selalu melakukan bimbingan 

pada peserta didik agar problema yang dialami berupa kesulitan belajar atau 

masalah kenakalan dapat teratasi sehingga keinginan dan cita -cita peserta 

didik dapat terwujud. 89 

Berdasarkan uraian tersebut maka dap at dipahami bahwa tugas guru 

memiliki cakupan yang sangat luas sehingga untuk menjadi seorang guru bukan 

suatu perkara yang mudah dan bahkan harus memiliki kemampuan dan 

keprofesionalan dalam melaksanakan tugas pokoknya.  

2. Tanggung Jawab Guru 

Tanggung jawab guru sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan 

pelimpahan tanggung jawab dari setiap orang tua. Orang tualah sebagai pendidik 

pertama dan utama. Tanggung jawab dan amanah pendidikan sesungguhnya 

diamanahkan oleh Allah swt. Kepada setiap ora ng tua. Allah swt. berfirman dalam 

QS al-Tah}rim/66: 6 

                                              

                          

Terjemahnya :   

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat -
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan .90 

 

89Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam  (Cet. IX; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 79. 

90Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 95. 
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Kewajiban yang diterima guru dari para orang tua pada hakikatnya adalah 

perwujudan dan amanah Allah, amanah orang tua, bahkan amanah dari masyarakat 

dan pemerintah. Dengan begitu, penerimaan guru terhadap amanah para orang tua 

dalam mendidik anak-anaknya merupakan suatu amanah yang mutlak dan harus 

dapat dipertanngung jawabkan. Namun tidak berarti bahwa tanggung jawab orang 

tua berakhir setelah diserahkan kepada guru.  

Tanggung jawab seorang guru pada hakikatnya adalah pelaksana amanah 

dari orang tua sekaligus amanah Allah swt., amanah masyaarakat dan amanah 

pemerintah. Amanah tersebut mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi 

amanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Nis>a/4: 58.  

 

                                        

                            

      
Terjemahnya :  

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyerahkan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. N 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 91  

 Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila dia memiliki 

kompetensi yang diperlukan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang -undang 

guru dan dosen. Karena guru sebagai pengganti orang tua maka guru bertanggung 

jawab sebagai pendidik karena profesinya, seseorang akan menjadi guru apabila ia 

merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik serta berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan orang tua peserta didik da n masyarakat sekitar.  

 
91Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 129. 
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Rasyid Ridha berpendapat bahwa sesungguhnya guru adalah wakil yang sah 

dari kedua orang tua maka mereka dituntut pendidikan dari guru sebagaimana 

pendidikan dibutuhkan dari orang tua. 92   

Guru adalah orang yang mendapat kepercayaan mendidik peserta didik yang 

sedang tumbuh dan berkembang, kepercayaan tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab yang diletakkan di atas pundaknya. Karenanya, guru seharusnya 

memiliki kelebihan dari orang tua peserta  didik.  

Orang tua yang demikian biasanya telah merasa bahwa tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang pendidikan anak-anaknya telah selesai. Mereka percaya 

sepenuhnya bahwa pihak sekolah telah mendidiknya dengan baik, sehingga merasa 

tak perlu lagi mengontrol pendi dikan anaknya ketika di rumah. Sungguh, anggapan 

yang seperti itu tidaklah benar. Orang tua tetap bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak-anaknya secara keseluruhan. Sedangkan guru bertanggung jawab 

karena mendapatkan amanat dari orang tua untuk mendidi k anak-anak mereka, di 

samping merupakan tanggung jawab kemanusiaan.  

Agar syarat-syarat kemampuan dasar mengajar guru untuk mencapai kriteria 

ukuran keberhasilan mengajar dapat terpelihara dengan baik maka guru perlu 

memiliki tanggung jawab yang esensial s ebagai manusia dewasa yang patut ditiru 

dan digugu, yaitu:  

a. Memiliki tanggung jawab moral, yaitu setiap guru harus memiliki kemampuan 

menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

92Mappanganro, Pemilikan  Kompetensi Guru, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 76. 
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b. Memiliki tanggung jawab pendidikan di sekolah, yaitu setiap guru harus 

menguasai cara mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, dan 

mampu memahami kurikulum.  

c. Memiliki tanggung jawab kemasyarakatan, yaitu turut serta menyukseskan 

pembangunan dalam masyarakat, yaitu guru mampu membimbing, mengabdi dan 

melayani masyarakat.  

d. Memiliki tanggung jawab keilmuan, yaitu guru selaku ilmuan bertanggung jawab 

dan turut serta memajukan ilmu yang menjadi spesialisasinya dengan 

melaksanakan penelitian dan pengembangan. 93 

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu 

tanggung jawab seorang guru adalah mengembangkan potensi yang ada dalam diri 

setiap peserta didik.  

Guru dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi 

peserta didik, baik potensi kognitif (cipta), afektif (rasa), maupun psikomotorik 

(karsa).94  

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila guru 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik maka tentu akan membentuk peserta didik yang 

berkualitas. Guru adalah pendidik yang menja di tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Karenanya, guru harus memiliki standar 

 

93Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan  Impelementasi, 
(Cet.II;Bandung:Alfabeta,CV, 2010), h.53 . 

94Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam , Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2010), h. 87. 
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kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan 

disiplin.95 

Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui dan memahami 

nilai, norma, moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan  

nilai dan norma tersebut.  Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala 

tindakannya dalam pembelaj aran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam 

merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam 

pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu penge tahuan, 

teknologi dan seni, sesuai dengan bidang yang dikembangkan.  

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri ( independent), 

terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, serta bertindak sesuai de ngan kondisi peserta didik dan lingkungan.  

Dalam hal disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai 

peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka 

bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, terutama dalam 

pembelajaran. Karenanya, dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari 

dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilakunya. 96  

Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa 

untuk mewujudkan perilaku disipl in terhadap peserta didik maka seorang guru harus 

terlebih dahulu menjadi panutan.  Profesi seorang guru bukan profesi yang statis, 

tetapi profesi yang dinamis, yang selamanya harus mengikuti atau menyesuaikan 

 

95E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi , h. 37. 

96E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi , h. 38. 
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dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknol ogi. Karenanya, guru dituntut 

peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat, baik perkembangan sosial, 

politik, budaya, maupun perkembangan teknologi.  

Guru sebagai pendidik diharapkan dapat mentransfer ilmunya kepada peserta 

didik agar peserta didik memil iki kepribadian yang utuh dan berakhlak mulia serta 

bertanggung jawab. Dengan kata lain guru dituntut untuk menjembatani pemikiran 

peserta didik agar mampu memahami pembelajaran secara baik. Samsul Nizar 

mengemukakan bahwa: 

Guru adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik, dan guru 
dalam prespektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggungjawab 
terhadap perkembangan peserta didik yang mengupayakan perkembangan 
seluruh potensi peserta didik baik potensi kognitif, afektif  maupun psikomotor 
sesuai dengan nlai-nilai ajaran Islam.97 

 Guru adalah tenaga profesional yang harus mampu menempatkan diri 

sebagai medium dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik dalam 

pembelajaran. Sebagai medium guru harus menguasai hal -hal yang sangat 

fundamental dalam pembelajaran, seperti materi ajar, metode p embelajaran strategi 

pembelajaran dan lain sebagainya. Karena hal tersebut merupakan salah satu faktor 

penentu dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain tugas 

dan tanggung jawab guru yang harus dilaksanakan secara profesional, peran guru 

dalam kegiatan pembelajaran perlu juga dioptimalkan.  

F. Peran Guru 

Selain tugas dan tanggung jawab guru yang harus dilaksanakan secara 

profesional, peran guru perlu juga dioptimalkan. Bagaimanpun hebatnya kemajuan 

teknologi, peran guru akan tetap diperl ukan. Walaupun teknologi yang konon dapat 

 

97Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 41 . 
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memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi akan tetapi tidak 

mungkin dapat mengganti peran seorang guru. Lalu apa peran seorang guru dalam 

kondisi sekarang ini? Ada beberapa peran seorang guru yang penuli s akan jelaskan 

berikut ini, di antaranya adalah:  

1. Guru sebagai Pendidik 

Guru dalam kegiatan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya 

secara optimal. Guru adalah pendidik yang  menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggug jawab, wibawa, mandiri, 

dan disiplin. Dilihat dari fungsinya, guru bukan hany a sebagai pribadi yang 

berwibawa terhadap peserta didiknya. Tetapi ia juga sebagai pembawa atau 

pendukung norma-norma. 

2. Guru sebagai Pengajar 

Mengajar merupakan tugas dan tanggung jawab yang pertama dan utama. 

Guru membantu peserta didik yang sedang berkemb ang untuk mempelajari sesuatu 

yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar 

yang dipelajari.98   

Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, 

di antaranya adalah menyediakan media untuk mengkaji materi standar dan 

menyesuaikannya dengan metode pembelajaran yang akan digunakan.  

Udin Syaefuddin Saud mengemukakan:  

 

98E. Mulyasa, Menjadi guru Profesional Menciptakan Pembelajara Kreatif dan 
Menyenangkan, h. 37-38. 
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Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan 
dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntu t memiliki 
seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping 
menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya 99. 

Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran belum cukup untuk dijadikan 

sebagai titik tolak keberhasilan suatu kegiatan pem belajaran, melainkan dituntut 

untuk meningkatkan kemampuannya mencerdaskan peserta didik terhadap materi 

pelajaran dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai materi yang 

diajarkannya. 

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertu gas 

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi telah 

memunculkan banyaknya buku dengan harga yang relatif murah. Selain itu, peserta 

didik dapat belaja r dari berbagai sumber seperti radio, televisi, berbagai macam film 

pembelajaran bahkan program internet atau electronic learning (e- Learning).100 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memikirkan 

dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar 

bagi peserta didiknya dan memperbaiki ku alitas mengajarnya.  

3. Guru sebagai Pembimbing 

Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, berdasarkan pengetahuan 

dan pengalamannya bertangung jawab terhadap kelancaran perjalanan itu. Istilah 

perjalanan ini merupakan suatu proses belajar, baik dalam kel as maupun di lua kelas. 

 

99Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 33. 

100E. Mulyasa, Menjadi guru Profesional Menciptakan Pembelajara Kreatif dan 
Menyenangkan, h. 38. 
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Setiap perjalanan mempunyai tujuan, karenanya kompetensi guru sangat penting 

dalam membimbing perjalanan tersebut untuk mencapai tujuan.  

Sebagai pembimbing guru memerlukan kompetensi  yang tinggi untuk 

melaksanakan empat hal berikut:  

a. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak 

dicapai. 

b. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran baik secara 

jasmaniah maupun secara psikologis. 

c. Guru harus memaknai kegiatan belajar, guru harus memberikan kehidupan dan 

arti terhadap kegiatan belajar.  

d. Guru harus melaksanakan penilaian.101 

4. Guru sebagai Pelatih  

 Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik 

intelektual maupun motorik. Pelatihan yang telah dilakukan, di samp ing harus 

memperhatikan kemampuan atau kompetensi dasar dan materi standar, juga harus 

mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik, dan lingkungannya. 102  

5.  Kreatif Guru sebagai Fasilitator  

Sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampu an dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik.  

6. Guru sebagai Pengelola 

Sebagai pengelola pembelajaran (learning manajer), guru berperan dalam 

menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan 

 
101Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 42. 

102Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 31. 
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nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik akan tercipta suasana kegiatan 

pembelajaran yang kondusif.103 Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran 

sangat penting untuk diperhatikan masalah pengelolaan kelasnya.  

Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan 

yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran 

sebagai sumber belajar itu sendiri. Sebagai manajer, guru memiliki empat fungsi 

umum, yaitu: 

a. Merencanakan tujuan pembelajaran;  

b. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar’ 

c. Memimpin dengan memberi motivasi, dorongnan dan stimulasi kepada peserta 

didik; 

d. Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau 

belum dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran.104 

7. Guru sebagai Demonstrator  

Peran guru sebagai demonstrator yang dimaksudkan di sini adalah peran 

untuk mempertunjukkan kepada peserta didik se gala sesuatu yang dapat membuat  

peserta didik lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang di sampaikan. Ada 

dua konteks guru sebagai demonstrator, yaitu:  

a. Sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikap -sikap yag terpuji. 

Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan sosok ide al bagi peserta didik. 

Biasanya apa yang dilakukan oleh guru akan menjadi acuan bagi peserta 

 

103Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan, h. 24. 
104E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, h. 43. 



70 
 

didiknya. Dengan begitu, dalam konteks ini guru berperan sebagai model dan 

teladan bagi setiap peserta didiknya.  

b. Sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar 

setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap peserta didik.  

8. Guru sebagai Motivator  

Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik ya ng kurang berprestasi bukan 

disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya 

motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya.105 Oleh karena itu, motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

9. Guru sebagai Evaluator  

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan 

proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. 106 Oleh karena itu, penilaian 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran.  

G. Kerangka Konseptual 

Guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas dan fungsi 

sangat strategis . Guru dituntut kompetensinya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik .  

 

105Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan, h. 28.  

106Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan, h. 38. 
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Dalam melakasanakan hal tersebut, b erbagai upaya yang dilakukan oleh 

guru untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada SMA Negeri di Kota Jayapura didasarkan pada l andasan 

teologis-normatif  yakni Al-Qur’an dan hadis. Selain itu juga didasarkan pada 

landasan yuridis formal yakni Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Undang -Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Peraturan  Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan , Permenag. No. 12 Tahun 2012 

tentang Pengawas  Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah, serta Permenag. No. 

16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui persepsi pengawas  PAI 

terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dengan mengac u pada beberapa 

indikator, di antaranya adalah penerapan kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang disingkronisasikan 

dengan berbagai metode kemudian menghasilkan bentuk peningkatan kualitas 

peserta didik pada SMA Negeri di Kota Jayapura. Untuk mengetahui persepsi 

pengawas pendidikan terhadap kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada 

SMA Negeri di Kota Jayapura maka dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut 

ini:        
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Bagan Kerangka Konseptual 
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Guru. 
PP RI. No.55 Tahun 2007 tentang 
Pend. Agama dan Pendidikan 
Keagamaan. 
Permendiknas No.12 Tahun 2007 
tentang Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah. 
Permenag No. 2 Tahun 2012 
tentang Pengawas Madrasah dan 
Pengawas PAI pada sekolah. 
Permenag No.16 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan  Pendidikan 
Agama pada Sekolah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau field research, yaitu penulis 

melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan 

data deskriptif berupa kata -kata yang tertulis atau lisan dari orang -orang dan 

perilaku yang diamati. 1 Dengan begitu,  dapat dikatakan penelitian ini bersifat 

deskriptif.  

Secara teoretis, penelitian deskriptif  adalah penelitian yang dimaksud untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.  2  

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persepsi pengawas terhadap 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura . 

2. Lokasi Penelitian   

 Lokasi penelitian dilaksanakan pada  SMA Negeri di Kota Jayapura , dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut:  

 

1Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 6. 

2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.  
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1) Sekolah Negeri merupakan sekolah yang telah memiliki nomenklatur, visi dan 

misi yang menjadi barometer bagi sekolah swasta lainnya.   

2) Penulis belum menemukan penelitian yang membahas masalah  persepsi 

pengawas terhadap kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota Jayapura. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pada garis besarnya yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan yang meliputi : 

1. Pendekatan teologis normatif yang pada prinsipnya adalah pendekatan dasar 

yang diturunkan dari ajaran agama Islam. 3 

2. Pendekatan pedagogis, yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia 

merupakan mahluk Tuhan yang berada dalam pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses 

pendidikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan pedagogis 

digunakan untuk mengamati kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota 

Jayapura.  

3. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk 

mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari Pengawas dan Guru 

Pendidikan Agama Islam pada saat peneliti, pengawas dan guru melakukan 

interaksi.  

4. Pendekatan manajerial, pendekatan ini digunakan untuk melihat sistem  

manajerial pengawas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan supervisi dalam meningkatkan kompetensi guru PAI. 

 
 

 

3Lihat Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2006), h. 47. 
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C.Sumber Data  

Sumber data yang digunakan penulis d alam penelitian ini terdiri atas  dua 

jenis data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah  pengawas PAI, guru pendidikan agama Islam  

pada SMA Negeri di Kota Jayapura . 
 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi atau 

melalui orang yang tidak terlibat langsung dalam ruang lingkup yang akan diteliti. 4 

Data sekunder adalah data yang bersifat dokumen, seperti data pengawas, data guru, 

peserta didik, silabus, RPP, absen pengawas serta alat penilaian kompetensi guru.   

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan ( Field 

Research), yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan  penelitian 

langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen 

sebagai berikut :  

1. Observasi (pengamatan)  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala -gejala pada objek 

penelitian untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya 

 

4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendek atan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 193. 
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dalam upaya mengumpulkan data penelitian. 5 Observasi atau pengamatan 

difokuskan pada aktifitas kegiatan pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi. 

Pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan dimana peneliti berada dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh guru guna mengamati apa yang dilakukan nya dalam 

melaksanakan pembelajaran pada saat pengawas mengadakan supervisi terhadap 

guru PAI pada SMA Negeri di Kota Jayapura.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang -orang yang 

dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam hal ini,   

Pengawas PAI pada SMA Negeri di Kota Jayapura . 

Untuk pelaksanaan wawancara dengan informan secara luwes dan kondusif, 

pewawancara telah memperhatikan keadaan informan yang akan diwawancarai 

dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal -hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.6 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang -barang 

tertulis, dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda -benda tertulis 

seperti peraturan -paraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya. 7  

 

5Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah 
Mada University Press, 2006), h. 74.  

6Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ( Jakarta:Rineka Cipta, 1991) , 
h. 202. 

7Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , h. 158. 
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Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

keadaan pengawas, program supervisi akademik, keadaan guru, peserta didik dan 

semua yang terkait dengan struktur organisasi kepengawasan , dan foto-foto 

pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan pada SMA Negeri di Kota Jayapura.  

E. Instrumen Penelitian  

 Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan , bahwa ada dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data. 8 Instrumen penelitian  ini adalah peneliti sendiri sebagai 

key instrumen artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian 

disesuaikan dengan metode yang digunakan. Penulis menggunakan  juga beberapa 

jenis instrumen pendukung yaitu:  

1. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan -catatan pertanyaan yang    

digunakan dalam mengumpulkan data.  

2.  Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 

atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan supervisi pengawas PAI di 

SMA Negeri Kota Jayapura.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data   

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan 

 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 
62.  



78 
 

mendeskripsikan tentang persepsi pengawas terhadap kompetensi guru PAI pada 

SMA Negeri di Kota Jayapura.   

Penelitian ini mendeskripsikan serta  menginterpretasikan secara faktual dan 

akurat mengenai fakta -fakta yang ada.  

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data ( display data) dan verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan.9 Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Reduksi data  

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan persepsi pengawas terhadap kompetensi guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura. 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian, gambaran hasil 

penelitian akan lebih jelas.  

b. Penyajian data  

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan 

sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih obyektif.  

Setelah data direduksi, langkah selanjutny a adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

 

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h. 
246.  
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singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan da ta 

dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 10 

Penyajian data, yaitu data yang sudah diedit diorganisir secara keseluruhan. 

Data yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah pengawas, jumlah guru, sarana 

prasarana disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang sifatnya kualitatif 

seperti sikap, prilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data  

Verifikasi data, yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat 

diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam 

dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektifitas  yang dapat mengurangi bobot 

tesis.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunaka teknik triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian 

keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. 

Triangulasi dilakukan dan digunakan mengecek keabsahan data yang terdiri dari 

sumber, metode dan waktu. 11 

 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , h.  
249. 

11Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial  (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 3. 
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Pengujian keabsahan data yang dilakuakan dalam penelitian ini, penulis   

menggunakan tiga macam triang ulasi, yaitu triangulasi  teknik,  triangulasi waktu, 

dan perpanjangan pengamatan. 

a.  Triangulasi dengan menggunakan sumber yaitu dengan membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.  

b. Triangulasi dengan menggunakan teknik yaitu dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil data observasi dengan data hasil wawancara, sehingga 

dapat disimpulakan kambali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga 

menjadi data akhir autentik sesuai dengan penelitian ini.  

c.   Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pe ngamatan yaitu penambahan   waktu 

untuk mengamati kembali lokasi penelitian agar data yang masih kurang akurat 

dapat menjadi lebih akurat lagi.  
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BAB IV 
ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS DAN KOMPETENSI GURU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA NEGERI  
DI KOTA JAYAPURA  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Nama Jayapura sejak tahun 1910 telah berubah sebanyak 4 kali. Mulai dari 

Hollandia, Kota Baru, Sukarnopura, dan terakhir Jayapura sampai sekarang. Sebuah 

kawasan daratan di ujung teluk Samudera Pasifik yang pada saat itu masih hutan 

belantara yang dinamai BAU O BWAI atau Numbai oleh masyarakat dan bahasa 

Kayupulou. 

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bang sa Indonesia telah merdeka 

termasuk Provinsi Papua (Irian) dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka penuh dengan pengakuan 

dari sejumlah negara, tetapi bangsa Belanda  masih tetap berkeinginan besar 

untuk terus  menjajah.  

Hal tersebut ditandai dengan beberapa kali Belanda melakukan agresi 

militer. Politik pecah belah dan adu domba merupakan andalan utama bangsa 

Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Dengan tekad yang membaja, bahwa 

sekali merdeka tetap merdeka dengan persatuan Indonesia yang kokoh kuat 

maka niat bangsa Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia menjadi 

sirna. Secara resmi bangsa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 

tanggal 27 Desember 1949. 1 

 

1Kantor Walikota Jayapura 2013.   
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Secara definitif Papua (Irian Jaya) kembali kepangkuan Ibu Per tiwi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1963.2 Sejak waktu 

itu hingga sekarang kemajuan di Provinsi Papua berangsur -angsur meningkat. 

Perubahan tersebut terjadi pada semua sektor dan bidang pembangunan kehidupan 

masyarakat. Pada pemerintahan Kabupaten Jayapura terjadi perubahan. Ibu Kota 

Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administratif Jayapura.  

 Kota Administratif  Jayapura diresmikan pada hari Jumat tanggal 14 

September 1979 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1979 

tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura 

dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri Nomor 5 Tahun 1979 dan intruksi 

Mendagri Nomor 30 tahun 1979. Kota Administratif Jay apura adalah Kota 

Administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke -12 di Indonesia. 

Kota Jayapura lahir pada tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 1993. Luas wilayah Kota Jayapura adalah 940 km² atau 

0,23% dari luas seluruh daerah Provinsi Papua, yang terdiri dari 5 Distrik, yaitu 

Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami dan Distrik Heram yang 

terdiri atas 14 Kampung dan 25 Kelurahan.  

Adapun batas wilayah Kota Jayapura yaitu wilayah Barat berbatasan dengan 

Distrik Sentani Timur dan Depapre Kabupaten Jayapura, wilayah Timur berbatasan 

dengan Negara Papua New Guinea, wilayah Utara berbatasan dengan lautan Pasifik , 

dan wilayah Selatan berbatasan d engan Distrik Arso Kabupaten Ke rom. Kota 

Jayapura memiliki jumlah satuan pendidikan tingkat SMA Negeri sebanyak 5 

sekolah.3 

 
2Alma’mun Chairun Anwar dan Endang Muchtar, Panorama dan Nuansa Kota Jayapura 

Sebuah album kenangan. (Dokumen Pemerintah Kota Jayapura 2009). h. 4  

3Kantor Walikota Jayapura 2013.    
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Berdasarkan gambaran umum lokasi penelitian tersebut maka secara spesifik 

penulis merinci berdasarkan keadaan satuan pendidikan, keadaan pengawas, 

keadaan kepala sekolah, keadaan guru Pendidikan Agama Islam, keadaan peserta 

didik, keadaan sarana dan prasarana.  

1. Keadaan Satuan Pendidikan Tingkat SM A Negeri di Kota Jayapura 

Kota Jayapura memiliki j umlah satuan pendidikan tingkat SMA  Negeri 

sebanyak 5 sekolah. Adapun nama-nama sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel II 

Keadaan Satuan Pendidikan Tingkat SMA  Negeri 

di Kota Jayapura 

No Nama Sekolah Alamat Sekolah 

1 SMA Negeri 1 Jayapura  Jln. Biak No. 179 

2 SMA Negeri 2 Jayapura Jln. Serui No. 16 

3 SMA Negeri 3 Jayapura Jln. Merah Putih Buper Waena 

4 SMA Negeri 4 Jayapura Jln. Raya Abepura Entrop 

5 SMA Negeri 5 Jayapura Jln. Raya Koya 

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2013  

Tabel di atas menunjukkan bahwa di setiap kecamatan yang berada di 

wilayah Kota Jayapura terdapat satuan  pendidikan tingkat SM A Negeri yang ada di 

Kota Jayapura cukup memadai. Artinya bahwa apabila dilihat dari  jumlah lembaga 

pendidikan tingkat SMA  Negeri yang ada, peluang masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya sangat besar sehingga tidak ada lagi alasan anak -anak tidak 

melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat SMA . 
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2. Keadaan Pengawas Tingkat SMA Negeri di Kota Jayapura  

Pengawas guru pendidikan agama Islam untuk Kota Jayapura sendiri  

sebanyak 4 orang. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh penulis  pada kantor 

Kementerian Agama Kota Jayapura. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel III 

Keadaan Pengawas PAI Tingkat SMA Negeri 

di Kota Jayapura 

No Nama Pengawas PAI Sekolah Binaan Kualifikasi Sertifikasi  

1 Dra. Sri Sari Haladi, M.Pd. 

NIP 19661243119913 2 019 

SMAN 1 Jayapura 

SMAN 3 Jayapura 

S2 Pendidikan Lulus 

2009 

2 M. Nur Salim, S.Ag 

NIP 19550605197703 1 022 

SMAN 2 Jayapura S1 Tarbiyah  Lulus                                   

2009 

3 Drs. H. Baharuddin 

NIP 19551231198603 1 028 

SMAN 4 Jayapura S1 Syariah Lulus 

2009 

4 Sunanto, S.Ag. 

NIP 19670903200003 1 002  

SMAN 5 Jayapura S1 Tarbiyah Lulus 

2009 

Sumber Data: Kantor Kemenag Kota Jayapura Tahun  2013 

 Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukan bahwa secara kauantitatif, 

jumlah pengawas sebanyak 4 orang belum bisa melayani sejumlah sekolah yang ada 

di Kota Jayapura. Sebab idealnya, tiap  pengawas PAI paling sedikit membina 10 

(sepuluh) sekolah dan paling banyak 15 (lima belas ) sekolah,  sementara guru PAI 

yang harus dibina paling sedikit 2 0 (dua puluh) guru dan paling banyak  40 (empat 

puluh) guru PAI . Sementara jumlah pengawas PAI di Kota Jayapura berdasarkan 

data dokumentasi kantor Kementerian Agama Kota Jayapura  tersebut  hanya 4 

orang. Hal ini menunjukan bahwa pengawas guru pendidikan agama Islam di  Kota 
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Jayapura masih sangat terbatas jumlahnya.  Guna mengisi kekosongan serta 

keterbatasan tenaga pengawas pendidikan agama Islam di Kota Jayapura, salah 

seorang staf (tenaga administrasi ) kantor Kemenag Kota Jayapura dialihfungsikan 

menjadi tenaga pengawas  sejak tahun 2003 sampai sekarang, meskipun ia berasal 

dari latar belakang bukan pendidikan, yakni jurusan syariah. Dengan demikian, 

dapat diasumsikan bahwa bila ada pengawas yang bukan berasal dari latar belakang 

pendidikan, maka secara teoretis dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak 

memiliki kompetensi kepengawasan yang ba ik. Dan sangat dihawatirkan akan 

melakukan pembinaan dan pembimbingan tidak secara prosedural dan profesional 

berdasarkan kaedah-kaedah kependidikan.   

Jika dilihat dari sertifikasi pengawas PAI yang ada  semuanya telah 

tersertifikasi pada tahun  2009 melalui jalur portofolio yang dinil ai dan 

diselenggarakan oleh LPTK Negeri yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu UIN 

Alauddin Makassar. Dengan demikian maka pengawas PAI di Kota Jayapura telah 

memiliki sertifikat pendidik.  

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menjadi objek pengawas PAI tidak 

hanya mengawasi SMA Negeri saja, akan tetapi pengawas PAI  yang ada juga 

mengawasi sejumlah SD/MI, SMP/MTs swasta atau negeri yang berada dalam satu 

wilayah Distrik. Artinya bahwa semua jenjang baik SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA yang berada dalam satu wilayah Dis trik menjadi binaan atau 

tanggung jawab satu orang pengawas .  Pembagian tugas yang dibebankan kepada 

pengawas PAI ini menurut M. Nur Salim disatu sisi masih terjadi rangkap satuan 

pendidikan tapi d isisi lain sangat menguntungkan , karena dengan kondisi geografis 

kota Jayapura dimana wilayah setiap Distrik begitu luas dan berjauhan jaraknya 
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satu dengan yang lain maka  pengawas yang satu tidak lagi mengawasi sekolah yang 

bukan berada dalam wilayah Distrik binaannya . Dengan kata lain memudahkan 

setiap pengawas untuk mengadak an kunjungan ke sekolah-sekolah.4  

Mencermati apa yang diungkapkan oleh informan di  atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembagian tugas pengaws PAI  pada sekolah adalah pertama 

pertimbangan kondisi georafis, kedua,  domisili tempat tinggal pengawas itu berada, 

sehingga meskipun seluruh sekolah binaan dalam satu Distrik itu banyak dan 

berbeda satuan tetapi paling tidak bisa diharapkan dikunjungi  untuk diadakan 

pembinaan secara maksimal  terhadap guru PAI  yang ada di sekolah -sekolah 

tersebut  sesuai dengan tugas dan tanggung jawab  pengawas PAI dalam 

melaksanakan pengawasan dan pembimbingan. Meskipun jumlah pengawas PAI 

yang masih terbatas, tetapi mereka terus berupaya menjalakan tugasnya dengan 

baik. 

Tabel IV 

Keadaan Kepala Sekolah Tingkat SMA Negeri  

di Kota Jayapura  

No Nama Kepala Sekolah Nama Sekolah Kualifikasi 
Pendikan 

1 Drs. Marthen Tanatti, M.M.Pd.  

NIP. 19541012 199003 1 003 

SMAN 1 Jayapura S2 

2 Drs. Fans Wamebu, MM. 

NIP 19570103  198603 1 013 

SMAN 2 Jayapura S2 

3 Paulus  Gandeguai, S.Pd., MM. 

NIP 19611121 198803 1 011  

SMAN 3 Jayapura S2 

 
4M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura. Wawancara, Jayapura, tanggal 24 

Sepember 2013. 
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4 I Wayan Mudiyasa, MM.Pd. 

NIP 19691217 199802 1 001 

SMAN 4Jayapura S2 

5 Agnes Bonay, S.Pd., M.Si. 

NIP 19740201 200605 2 003  

SMAN 5 Jayapura S2 

.Sumber: Papan Data Guru dan Pegawai SMA Negeri Kota Jayapura Tahun 2013  

Tabel di atas menunjukkan bahwa  seluruh kepala sekolah yang ada pada 

SMA Negeri di Kota Jayapura, telah berkualifikasi akademik Magister. Ini 

mengindikasikan bahwa kepala sekolah yang ada pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura, apabila dilihat dari aspek kualifikasi akademiknya semuanya sudah 

memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah . Dengan demikian kondisi ini sangat 

mendukung pengelolaan pendidikan untuk mensukseskan pelaksa naan pendidikan di 

Kota Jayapura.  

3. Keadaan Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA  Negeri di Kota 

Jayapura  

Guru merupakan salah satu faktor determinan dalam upaya pencapaian 

tujuan pendidikan. Oleh karena itu, guru sangat dituntut k ompetensi dan 

keahliannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  di sekolah. Salah 

satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut maka seorang guru harus memiliki 

kualfikasi akademik minimal sarjana. Dengan kualifikasi akademik tersebut maka 

seorang guru tidak lagi diragukan mengenai kompetensi yang dimiliknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan da ta yang penulis peroleh pada SMA Negeri 

di Kota Jayapura maka ditemukan keadaan guru Pendidikan Agama Islam sesu ai 

dengan kualifikasi akademiknya sebagaimana pada tabel berikut: 
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Tabel V 

Keadaan Guru Pendidikan Agama Islam  

Tingkat SMA Negeri di  

Kota Jayapura 

No Nama Guru PAI L/P Nama Sekolah Kualifiksi 
Pendidikan 

Status  

1 Muh. Anwar Kelilauw, S.Pd.I 

NIP 19750529201004 1 001 

L SMAN 1 Jayapura S1 PNS 

2 Alih Bintari, S.Pd.I  L SMAN 1 Jayapura S1 Honorer 

3 Jalaludin, S.Pd.I L SMAN 1 Jayapura S1 Honorer 

4 Hirawati A. Nusa, S.Ag   

NIP 19710220200003 2 002 

P SMAN 2 Jayapura S1 PNS 

5 Hasnia Paliliran, S.Pd.I P SMAN 2 Jayapura S1 Honorer 

6 Sutamat, S.Pd.I  L SMAN 2Jayapura S1 Honorer 

7 Drs. Yatiman, M.Si  

NIP 19620605199402 1 001 

L SMAN 3 Jayapura S2 PNS 

8 Idam Setiawan, S.Pd.I  

NIP 19780906201004 1 001 

L SMAN 4 Jayapura S1 PNS 

9 Ainul Yakin, S.Pd.I L SMAN 4 Jayapura S1 Honorer 

10 Yuyut Marsudi, S.Pd.I L SMAN 5 Jayapura S1 Honorer 

 Sumber: Papan Data Guru dan Pegawai  SMA Negeri Kota Jayapura Tahun   2013. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa  ada 10 orang guru PAI yang terdiri dari 8 

orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan status 4 orang PNS dan 6 orang 

masih tenaga honorer. Apabila ditinjau dari kualifikasi Ijazah sebahagian besar guru 

Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura, telah 

berkualifikasi Strata Satu (S1), bahkan di anta ranya sudah ada 1 orang yang 

memiliki kualifikasi akademik Strata Dua  (S2).  
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Berdasarkan gambaran tersebut maka terlihat bahwa semua guru pendidikan 

agama Islam yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura telah memenuhi standar 

kualifikasi tenaga pendidik sebagaimana yang diamanahkan dalam U ndang-Undang  

R.I No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas No. 19 Tahun 

2010 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

4. Keadaan Peserta Didik  Tingkat SMA Negeri di Kota Jayapura  

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki fungsi untuk 

menampung pesarta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam 

melaksanakan kegiatan pembela jaran seorang guru harus memberikan pelayanan 

yang baik kepada peserta didik tanpa terkecuali . 

Peserta didik yang diterima pada SMA Negeri di Kota Jayapura, memiliki 

latar belakang keluarga yang berbeda. Namun hal tersebut  tidak menjadi persoalan 

dalam penerimaan peserta didik. Fokus utama yang terpenting adalah ditunjang oleh 

standar yang telah disepakati oleh pihak sekolah yang ada pada SMA Negeri di 

Kota Jayapura.  

Berdasarkan hasil pengamatan data yang penulis lakukan  maka ditemukan 

keadaan peserta didik tingkat satuan pendidikan SMA Negeri di Kota Jayapura 

sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel VI 

Keadaan Peserta Didik Tingkat SMA Negeri  

di Kota Jayapura 

No Nama Sekolah Peserta Didik  Jumlah Berdasarkan Agama 

L P Islam Kristen 

1. SMAN 1 Jayapura 744 709 1. 453 582 871 

2. SMAN 2 Jayapura 635 609 1. 244 415 829 
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3. SMAN 3 Jayapura 425 305     730 302 428 

4. SMAN 4 Jayapura 843 857 1. 700 817 883 

5. SMAN 5 Jayapura 341 267     608 299 309 

 Jumlah 2.988 2.747  5. 735  2. 415  3. 320 

Sumber Data: Arsip Absensi Peserta Didik pada SMA Negeri di Kota Jayapura 

Tahun 2013 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjuk an bahwa jumlah siswa pada 

SMA Negeri 1 Jayapura sebanyak 1.453 siswa yang terdiri dari 744 siswa laki-laki 

dan 709 siswa perempuan. Sementara SMA Negeri 2 Jayapura sebanyak 1.244 siswa 

yang terdiri dari 635 siswa laki -laki dan 609 siswa perempuan. Sedangkan SMA 

Negeri 3 Jayapura sebanyak 730 siswa yang terdiri dari 425 siswa laki -laki dan 305 

siswa perempuan. SMA Negeri 4 Jayapura sebanyak 1.700 siswa yang terdiri dari 

843 siswa laki-laki dan 857 siswa perempuan, dan SMA Negeri 5 Jayapura dengan 

jumlah siswa sebanyak 608 siswa yang terdiri dari 341 siswa laki -laki dan 267 siswa 

perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa S MA Negeri 4 Jayapura 

memiliki jumlah siswa terbanyak, disusul SMA Negeri 1 Jayapura dan SMA Negeri 

2 Jayapura. Sementara SMA Negeri 5 Jayapura berada pada urutan terakhir dari 

jumlah siswa yang ada, masih diungguli SMA Negeri 3  Jayapura. Sementara jika 

dilihat dari  jumlah siswa menurut agama maka siswa kristen lebih banyak dari siswa 

yang beragama Islam.     

5. Keadaan Sarana dan Prasarana Tingkat SMA Negeri  di Kota Jayapura 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusip . Apabila suatu sekolah 

memiliki sarana dan prasaran yang lengkap dan baik maka tentu guru dan peserta 

didik merasa betah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap  
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sekolah diharapkan dapat memiliki sarana dan prasana yang lengkap. Adapun 

keadaan sarana dan prasarana yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel VII 

Keadaan Sarana dan Prasarana Tingkat SMA Negeri 

di Kota Jayapura 

NO Nama Sekolah Jumlah 

Ruang Kelas Perpustakaan Mushallah WC 

1 SMAN 1 Jayapura 35 1 1 18 

2 SMAN 2 Jayapura 30 1 1 15 

3 SMAN 3 Jayapura 22 1 1 10 

4 SMAN 4 37 1 1 25 

5 SMAN 5 Jayapura 20 1 1 8 

Sumber Data: Arsip dokumen Tata Usaha  SMA Negeri Kota Jayapura Tahun 2013. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa saran a dan prasaran yang ada pada SMA 

Negeri di Kota Jayapura, cukup memadai sehingga memiliki peluang yang besar 

untuk menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. 

Selain sarana dan prasarana, perlu pula didukung oleh tenaga kependidikan 

yang profesional. Apabila hal ini saling bersinergis maka mutu  pendidikan akan 

mudah tercapai. 

B. Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah diangkat dalam jabatan 

fungsional yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawas Pendidikan 
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Agama Islam memiliki tugas pokok sebagai tenaga teknis dalam melaksana kan 

penilaian, pengarahan, pembimbingan, dan pembinaan terhadap guru di sekolah.  

Kehadiran dan keaktifan pengawas dalam melaksanakan supervisi sangat 

penting untuk menentukan mutu pembelajaran di  sekolah. Berkualitas atau tidaknya 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah salah satu diantaranya ditentukan 

oleh pengawas. Demikian pentingnya jabatan seorang pengawas sehingga 

membutuhkan keprofesionalan untuk meningkatkan kompetensi guru yang akhirnya 

berdampak pada mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah yang baik. 

Untuk mengukur persepsi pengawas PAI khususnya terkait dengan 

kompetensi pedagogik guru dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun 

RPP, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan mengguakan alat 

peraga, kemampuan memanfaatkan teknologi, dan kemampauan melaksanakan 

penilaian. 

Terkait dengan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 

di Kota Jayapura, khusunya terkait dengan kompetensi pedagogik ditemukan 

berbagai macam persepsi dari kalangan pengawas ketika penulis melakukan 

wawancara. Adapun persepsi pengawas tersebut berdasarkan hasil wawancara yang 

penulis peroleh dari Sri Sari Haladi , dia mengungkapkan bahwa kompetensi 

pedagogik  guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  

masih tergolong rendah, terutama dalam hal menyusun RPP, memanfaatkan 

teknologi, dan melaksanakan penilaian. Dalam penyusunan RPP mereka belum 

mampu berkreasi sendiri sehingga kebanyakan hanya meng-copy paste RPP saja. 

Kemudian dalam memanfaatkan teknologi seperti lap top, LCD mereka belum 

mahir sehingga mereka kebanyakan hanya menggunakan alat peraga yang manual 

saja. Adapun mengenai bentuk penilaian yang dilaksanakan masih banyak model -



93 
 

model soal yang dibuat tidak sesuai dengan indikator sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran tidak tuntas semua indikator yang akan dicapai. 5 

  Ungkapan di atas ditambahkan oleh M. Nur Salim yang menuturkan bahwa  

mengenai kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMA 

Negeri di Kota Jayapura, masih perlu banyak melakukan pe latihan-pelatihan 

terutama dalam hal penyusunan RPP dan pemanfaatan teknologi informasi karena 

belum menguasai hal tersebut sehinggga dalam kegiatan pembelajaran, RPP yang 

dipakai oleh guru sebagian besar hasil foto  copy dari teman sejawat. Kemudian 

masalah pemanfaatan teknologi informasi seperti internet, lap top jarang sekali 

diterapkan kepada peserta didik. 6 

Senada dengan penuturan diatas Baharuddin  mengatakan pula bahwa 

kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Isla m pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura sebagian besar masih rendah. Oleh karena itu, perlu banyak mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru seperti 

kegiatan workshop, MGMP dan lain -lainnya. Seperti dalam hal pemanfatan 

teknologi informasi mereka pada umumnya jarang sekali  menggunakannya. 

Demikian halnya dengan pembuatan RPP kebanyakan  dari mereka hanya meminjam 

RPP temannya lalu di copy sehingga kurang kreativitasnya. 7 

Mencermati hasil wawancara beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam 

 

5Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

6M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 

7Baharuddin, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 1 
Oktober 2013. 
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pada SMA Negeri di Kota Jayapura masih rendah . Hal ini terlihat dari sikap dan 

perilaku guru yang kurang kreatif dalam menyusun atau membuat RPP secara  

mandiri, mereka lebih banyak copy paste atau menunggu apa yang dibuat oleh 

MGMP, kurang memanfaatkan teknologi, dan kemampuannya dalam melaksanakan 

penilaian belum maksimal.  

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai persepsi pengawas PAI terhadap 

kompetensi pedagogik guru dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel VIII 

Persepsi pengawas terhadap kompetensi pedagogik guru PAI  

No Nama Guru Kompeten-
si Indikator 

Indika-
tor yang 
dicapai 

Skor Penilaian 

A B C D 

1. Muh.Anwar 
Kelilauw,S.Pd 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓      

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

 
✓ 

    

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

2. Alih Bintari, 
S.Pd.I 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

 

3. 

 

Jalaludin, S.Pd.I 

 

Pedagogik 

- Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     
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- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

4. Hirawati 
A.Nusa, S.Ag. 

Padagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

5. Hasnia Paliliran, 
S.Pd>.I 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

6. Sutamat, S.Pd.I  Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

7. Drs. Yatiman, 
M.Si 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓ A    

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampumemanfaat-
kan teknologi 

✓     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

8. Idam Setiawan, 
S.Pd.I 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓ A    

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     
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- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

✓     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

9. Ainul Yakin, 
S.Pd.I 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓ A    

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

✓     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

10. Yuyut Marsudi, 
S.Pd.I 

Pedagogik - Mampu menyusun 
RPP 

✓  B   

- Mampu melaksana-
kan pembelajaran 

✓     

- Mampu mengguna-
kan alat peraga 

✓     

- Mampu memanfaat-
kan teknologi 

-     

- Mampu melaksana-
kan penilaian 

✓     

Keterangan:  
A=Sangat baik  
B=Baik 
C=Cukup baik 
D=Kurang baik 

Tabel diatas menunjukan ba hwa dari 10 orang guru PAI, ada 3 orang yang 

sudah memiliki kemampuan menerapkan kompetensi pedagogik dengan  kategori    

sangat baik, dengan alasan bahwa  dari 5 indikator  kompetensi pedagogik mereka 

memenuhinya, yaitu kemampuan menyusun RPP, kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, kemampuan menggunakan alat peraga, dan kemampuan 

melaksanakan penilaian, serta kemampuan memanfaatkan teknolo gi.  Sedangkan 7 

orang guru PAI yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensi  pedagogik 

dengan kategori baik, hal ini  terlihat dari 5 indikator kompetensi pedagogik mereka 
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hanya memenuhi 4 indikator, yaitu indikator kemampuan menyusun RPP, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan menggunakan alat peraga dan   

kemampuan melaksanakan penilaian.  

C. Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  

Pengawas pendidikan patut menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus 

mampu memberikan layanan supervisi kepada pihak-pihak yang mempunyai 

kecenderungan dalam peningkatan mutu pendidikan, karena keberadaan pengawas 

pendidikan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif akan mempengaruhi 

peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang lembaga pendidikan baik di sekolah 

maupun di madrasah. Oleh karena itu seorang pengawas harus mem iliki kemampuan 

dalam meningkatkan kompetensi guru .  

 Berkaitan dengan hal ter sebut, persepsi pengawas terhadap kompetensi 

kepribadian yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di 

Kota Jayapura, Sunanto  mengungkapkan bahwa kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura apabila dilihat dari 

aspek keteladanan dan kebijaksanaannya terhadap peserta didik, sudah t ermasuk 

baik. Namun apabila dilihat dari aspek kewibawaannya terhadap peserta didik masih 

perlu ditingkatkan karena masih terkadang peserta didik tidak merasa segan. 

Artinya bahwa guru Pendidikan Agama Islam masih sering bergaul dengan peserta 

didik seperti teman biasa sehingga peserta didik tidak segan -segan terhadap 

gurunya.8 

 

8Sunanto, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura , Wawancara, Jayapura, tanggal 30 
September 2013. 
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Sejalan dengan ungkapan tersebut, Sri Sari Haladi menambahkan: 

  Kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di sekolah binaan 
saya, apabila dilihat dari segi sikap keteladanan dan kebijaksanaan yang 
dimilikinya sudah cukup memadai. Namun jika dilihat dari segi 
kewibawaannya dihadapan peserta didik masih perlu diperbaiki karena 
peserta didik masih sering ditemukan menganggap gurunya sebagai teman 
biasa. Sehingga mereka tidak merasa segan . 9 

Terkait dengan ungkapan tersebut, M. Nur Salim menuturkan pula bahwa             

kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura sudah termasuk baik, khususnya dalam hal sikap keteladanan dan 

kebijaksanaan terhadap peserta didik. Namun dalam hal sikap kewibawaan, tetap 

masih perlu diperbaiki supaya peserta didik tidak menganggap enteng gurunya. 10 

Berdasarkan dari beberapa ungkapan informan di atas maka penulis 

memahami bahwa persepsi pengawas terhadap kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan  Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura secara umum sudah 

baik, terutama dalam hal sikap keteladanan dan kebijaksanaan terhadap peserta 

didik.  

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai persepsi pengawas  terhadap 

kompetensi kepribadian guru PAI dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel IX 

Persepsi Pengawas Terhadap Kompetensi Kepribadian guru PAI  

No Nama Guru Kompetensi Indikator Indika-
tor yang 
dicapai 

Skor Penilaian 
A B C D 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Muh. Anwar 

Kelilauw, 
Kepribadian Kemampuan menjadi 

teladan 
✓  B   

 

9Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

10M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 
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S,Pd.I Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

2. Alih Bintari, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓   C  

Kebijaksanaan guru  -     
Kewibawaan guru  ✓     

3.  Jalaluddin, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  B   

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

4. Herawati A. 
Nusa, S.Ag 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  B   

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

5. Hasnia 
Paliliran, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  C   

Kebijaksanaan guru  -     
Kewibawaan guru  ✓     

6. Sutamat, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓   C  

Kebijaksanaan guru  -     
Kewibawaan guru  ✓     

7. Drs. Yatiman, 
M.Si 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  B   

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

8. Idam 
Setiawan, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  B   

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

9. Ainul Yakin, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓  B   

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

10. Yuyut 
Marsudi, 
S.Pd.I 

Kepribadian Kemampuan menjadi 
teladan 

✓   B  

Kebijaksanaan guru  ✓     
Kewibawaan guru  ✓     

Keterangan: 
A=Sangat Baik  
B=Baik 
C=Cukup Baik 
D=Kurang 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang guru PAI ada  7 orang yang 

memiliki kompetensi kepribadian  kategori baik , hal ini terlihat dari 3 indikator 

kompetensi kepribadian  mereka memenuhi ketiganya yaitu indikator kemampuan  

menjadi teladan, kebijaksanaan guru, dan kewibawaaan guru. Sedangkan 3 orang 

guru PAI yang memiliki kompetensi kepribadian kategori cukup baik, hal ini 

terlihat dari 3 indikator kompetensi kepribadian mereka memenuhi 2 indikator, 

yaitu indikator  kemampuan  menjadi teladan, dan kewibawaan guru. 

D. Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam 
pada SMA Negeri di Kota Jayapura   

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas akademik yang dilaksanakan 

oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang 

disupervisi. Oleh karena itu, seorang pengawas harus memiliki kemampuan dan 

keahlian serta selalu berusaha mengembangkan profesinya. Salah satu tugas pokok 

seorang pengawas dalam lingkungan sekolah adalah melakukan supervisi terhadap 

guru. Tujuan utama supervisi  tersebut  adalah memberi pelayanan kepada guru untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru agar mampu meningkatkan mutu 

kinerjanya dan memfasilitasi guru agar dapat mengajar lebih efektif dan 

menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru untuk mengembangkan kuri -

kulum serta melaksanakan pembinaan. Jadi pengawasan merupakan pelaksanaan 

teknis edukatif di sekolah baik berupa peny usunan program pembelajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun evaluasinya, agar mutu pembelajaran 

dapat meningkat.  Peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh pengawas 

memiliki hubungan terhadap pengembangan profesi pengawas. Apabila pengawas  

selalu mengembangkan profesinya maka tentu akan ber implikasi pada peningkatan 

mutu pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran harus didukung 
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dengan kompetensi guru. Adapun kompetensi guru tersebut, salah satu di antaranya 

adalah kompetensi sosial. 

Berkaitan dengan kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, Sri Sari Haladi mengungkapkan 

bahwa: 
 
Kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 
Jayapura, khususnya yang terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan 
kemampuan bergaul secara santun sudah termasuk baik. Namun apabila 
dilihat dari aspek kemampuan bergaul secara efektif masih termasuk rendah, 
seperti ketika bergaul atau bersama dengan peserta didik terkadang mereka 
tidak memperhatikan kewibawaannya sehingga antara guru dan peserta didik 
seakan-akan tidak ada jarak. 11 

Senada dengan ungkapan tersebut, Sunanto menuturkan bahwa: 

Mengenai kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, jika dilihat dari aspek 
kemampuannya berkomunikasi sudah termasuk baik namun tetap masih 
perlu ditingkatkan karena masih terkadan g ditemukan ketika bersama atau 
bergaul dengan peserta didik belum mampu memposisikan dirinya sebagai 
guru artinya bahwa mereka jika be rsama dengan peserta didik dia tidak 
memperhatikan kewibawaannya sehingga peserta didik memperlakukannya 
seperti teman bi asa saja.12 

Lebih lanjut M. Nur Salim mengatakan bahwa: 

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam pada 
SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya yang berkaitan dengan 
kemampuan bergaul secara santun sudah cukup memadai namun yang  
menjadi persoalan karena mereka masih terkadang belum mampu 
memposisikan dirinya sebagai guru ketika bergaul dengan peserta didik 
sehingga sikap kewibawaannya terhadap peserta didik seakan -akan hilang. 
Oleh karena itu, guru tersebut seharusnya memiliki ke mampuan bergaul 
secara efektif dan efisien. 13 

 

11Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

12Sunanto, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 30 
September 2013. 

13M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 
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Bila mencermati hasil wawancara dari ketiga informan tersebut di atas jika 

disimpulkan menunjukan bahwa kompetensi sosial guru pendidikan agama Islam 

pada SMA Negeri di Kota Jayapura  sudah cukup baik.   

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai persepsi pengawas terhadap kom - 

petensi guru PAI dapat dilihat pada tabel hasil  berikut: 

Tabel X 
Persepsi Pengawas Terhadap Kompetensi Sosial guru PAI  

No Nama Guru Kompetensi Indikator Kompete
nsi yang 
dicapai 

Skor Penilaian 
A B C D 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Muh. Anwar 

Kelilauw, 
S,Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  C   

Kemampaun bergaul 
secara efektif 

-     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

2. Alih Bintari, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓   C  

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

-     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

3.  Jalaluddin, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓   C  

Kemampuan bergaul 
secara efetif  

-     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

4. Herawati A. 
Nusa, S.Ag 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  B   

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

✓     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

5. Hasnia 
Paliliran, 
S.Pd.I 

Sosal Kemampuan berko-
munikasi 

✓   C  

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

-     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     
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6. Sutamat, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓   C  

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

-     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

7. Drs.Yatiman 
M.Si 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  B   

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

✓     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

8. Idam 
Setiawan, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  B   

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

✓     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

9. Ainul Yakin, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  B   

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

✓     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

10. Yuyut 
Marsudi, 
S.Pd.I 

Sosial Kemampuan berko-
munikasi 

✓  B   

Kemampuan bergaul 
secara efektif 

✓     

Kemampuan bergaul 
secara santun 

✓     

Keterangan: 
A=Sangat baik  
B=Baik 
C=Cukup baik 
D=Kurang baik 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 10 orang guru PAI ada  5 orang  yang 

sudah memiliki kemampuan menerapkan kompetensi sosial  kategori baik,  hal ini 

terlihat dari 3 indikator kompetensi sosial mereka memenuhi ketiganya, yaitu 

kompetensi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bergaul secara efektif, dan 

kemampuan bergaul secara santun. Sedangkan  5 orang guru PAI yang lain hanya 
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memiliki kemampuan menerapkan kompetensi sosial  kategori cukup baik, hal ini 

terlihat dari 3 indikator kompetensi sosial merek a hanya memenuhi 2 kompetensi 

yaitu kompetensi kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bergaul seecara 

santun.  
   

E  Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  

Pengawas merupakan salah satu figur utama mengingat fungsi pengawas 

sebagai administrator dan evaluator pelaksanaan pendidikan dalam satu satuan 

pendidikan. Pengawas akan memiliki arti jika apabila mampu mengembangkan 

kompetensi guru melalui pembinaan -pembinaan, pemberian motivasi secara 

berkesinambungan, terbangunnya hubungan kerja sama dengan mengacu pada 

prinsip kemitraan, berusaha meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru, mencari 

dan mengembangkan metode-metode mengajar dan lain sebagainya. 

Kondisi tersebut akan ter ealisasi apabila pengawas melaksanakan tugasnya 

berdasarkan pada kemampuan dan ket erampilan yang didukung oleh sikap positif 

dan konstruktif seperti dedikasi, ketekunan, kedisiplinan, penuh inisiatif, 

bertanggung jawab, komunikatif, persuasif, kritis dan terbuka sehingga dalam 

bentuk pelaksanaan kepengawasan tersebut akan memberikan dampak terhadap 

peningkatan keprofesionalan guru. Pengawas sebagai salah satu tenaga fungsional 

yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan 

pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.  

Selain tugas pokok yang dimiliki ole h seorang pengawas, ia juga memiliki 

fungsi dalam kegiatan supervisi. Adapun fungsi pengawas tersebut yakni mengenal, 

memantau, mengarahkan, menilai dan melaporkan dalam suatu organisasi yang 
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menjadi tanggung jawab seorang pengawas atau secara umum pengawas berfungsi 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pe mbelajaran sehingga segala 

aktivitas sekolah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

merupakan bagian dari garapan pengawas yang diamanahkan kepadanya . 

Mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi seorang pengawas maka 

untuk menjadi seorang pengawas harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

melaksananakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terhadap satuan 

pendidikan atau sekolah yang menjadi wilayah binaannya. Seorang pengawas 

memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina kompetensi yang dimiliki oleh 

guru. Dengan begitu maka seorang guru yang menjadi binaan pengawas akan 

memiliki tingkat kompetensi yang baik.  

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa yang penulis identifikasi 

sebagai bentuk persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional yang dimiliki 

oleh guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, yaitu: 

1. Kemampuan memahami peserta didik  

Menguasai karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru 

pendidikan agama Islam dalam memahami kondisi peserta didik. Peserta didik 

dalam konteks pendidikan modern adalah subjek dalam proses pembelajaran. 

Peserta didik tidak dilihat sebagai objek, karena peserta didik meru pakan sosok 

individu yang membutuhkan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran.  

Berkenaan  dengan ini, persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional 

yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam, khususnya yang terkait dengan 

kemampuan memahami peserta didik sebagaimana yang diungka pkan oleh Sri Sari 

Haladi bahwa: 
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Guru Pendidikan Agama Islam masih perlu banyak mengenal lebih dekat 
tentang karakter peserta didik  karena mereka belum memahami secara total 
karakter masing-masing peserta didik sehingga terkadang semua peserta 
didik diperlakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya. 14 
 
Senada dengan ungkapan tersebut, M . Nur Salim menambahkan bahwa: 
 
Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam 
yang ada pada SMA Negeri di Kota Jayapura adalah belum mampu 
melakukan pendekatan pribadi kepada seluruh peserta didiknya sehingga 
mereka sulit untuk memahami masing -masing karakter peserta didiknya. 15 

Mencermati hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa 

kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam yang ada 

pada SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya yang terkait dengan kemampuan 

memahami peserta didik termasuk masih rendah.  

2. Kemampuan menguasai materi pembelajaran  

Kemampuan menguasai materi pembelajaran  merupakan salah satu bagian 

dari kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila seorang 

guru memiliki kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran maka tentu akan 

berdampak pada mutu pembelajaran peserta didik.  Sebaliknya jika guru tidak 

menguasai materi dengan baik, akan berakibat buruk pada diri guru itu sendiri. 

Maksudnya, guru pendidikan agama Islam yang tidak menguasai materi 

pembelajaran saat mengajar dapat dikesankan sebagai guru yang t idak memiliki 

persiapan yang matang. Selain itu akan membuat citra guru pendidikan agama Isla m 

menjadi tercoreng. Sehubungan dengan hal tersebut, persepsi pengawas terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai 

materi pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Sunanto bahwa : 

 

14Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

15M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 
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Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi 
pembelajaran sudah termasuk baik. Oleh karena itu, kemampuan tersebut 
perlu dipertahankan dan kalau yang terpenting lagi adalah ditingkatkan. 16 

Senada dengan hal tersebut, Sri Sari Haladi menuturkan bahwa : 

Kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 
menguasai materi pembelajaran sudah termasuk baik karena bidang keilmuan 
yang dimiliki oleh mereka sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 
Oleh karena itu, masalah penguasaan materi pembelajaran tidak diragukan 
lagi.17 

Lain halnya yang diungkapkan oleh M. Nur Salim bahwa: 

Kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 
menguasai materi pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena masih 
terkadang ditemukan beber apa materi yang diajarkan kepada peserta didik 
kurang dikuasai sehingga peserta didik lama memahaminya. 18 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan guru Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura sebagian besar sudah mampu menguasai materi pembelajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik. Sekalipun demikian tetap masih perlu ditingkatkan 

karena masih ada ditemukan guru Pe ndidikan Agama Islam yang belum menguasai 

materi pembelajaran. 

3. Kemampuan menguasai metode pembelajaran  

Salah satu kompetensi profesional yag  harus dimiliki oleh seorang guru 

adalah kemampuan menguasai metode pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, 

apabila seorang guru tidak menguasai metode maka tentu sangat sulit untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien.  

 

16Sunanto, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura , Wawancara, Jayapura, tanggal 30 
September 2013. 

17Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

18M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, persepsi pengawas terhadap kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya dari 

segi kemampun dalam menguasai metode pembelajaran, Sri Sari Haladi 

mengungkapkan bahwa: 

Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai metode 
pembelajaran perlu ditingkatkan karena masih sering guru ditemukan 
mengajar yang tidak sesuai dengan metode yang seharusnya, seperti ketika 
musim hujan mereka menggunakan metode ceramah sehingga tidak 
kedengaran oleh peserta didik tentang penyampaian dari guru. 19 

Senada dengan ungkapan tersebut, M . Nur Salim menuturkan bahwa : 

Tingkat kompetensi profesional yag dimiliki oleh guru Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya yang terkait dengan 
kemampuan menguasai metode pembelajaran termasuk rendah. Hal tersebut 
terlihat ketika melakukan kegiatan pembelajaran mereka belum mampu 
merapkan metode sesuai dengan materi yang diajarkan. 20 

Lain halnya yang diungkapkan oleh Baharuddin bahwa:  

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota 
Jayapura, khususnya yang terkait dengan kemampuan menguasai metode 
pembelajaran sudah cukup memadai. Sekalipun demikian tetap harus 
ditingkatkan karena masih terkadang ada materi -materi tertentu  yang agak 
sulit untuk disesuaikan dengan metode  pembelajaran yang digunakan.21 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis peroleh dari 

beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura, 

khususnya yang terkait dengan kemampuan menguasai metode pembelajaran 

sebagian besar masih rendah. 

 

19Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

20M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 

21Baharuddin, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 1 
Oktober 2013. 
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4. Kemampuan mendayagunakan sumber belajar 

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki berbagai  macam 

kemampuan dan keahlian. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan 

mendayagunakan sumber belajar yang ada. Terkait dengan hal tersebut, persepsi 

pengawas terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada 

SMA Negeri di Kota Jayapura, khususnya  dalam hal kemampuan mendayagunakan 

sumber belajar yang ada Sri Sari Haladi mengungkapkan bahwa: 

Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mendayagunakan sumber 
belajar belum memadai apalagi sumber belajar yang terkait dengan teknologi 
dan informasi.22  

Senada dengan ungkapan tersebut, M. Nur Salim menuturkan bahwa : 

Sebagian besar guru pada SMA Negeri di Kota Jayapura belum mampu 
mendayagunakan sumber belajar yang terkait dengan teknologi informasi, 
seperti in ternet, lap top, dan lain sebagainya.23 

Sementara Baharuddin, dia mengatakan bahwa :  

Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mendayagunakan sumber 
belajar, khususnya masalah buku paket, sudah termasuk baik akan tetapi 
sumber belajar yang terkait dengan teknologi informasi kemampuannya 
masih terbatas dalam menerapkannya. 24 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas  

maka dapat dipahami bahwa kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan 

Agama Islan dalam mendayagunakan sumber belajar yang ada, khususnya ya ng 

terkait dengan teknologi informasi masih te rgolong rendah. Namun kemampuan 

yang dimiliki dalam mendayagunakan sumber belajar yang terkait dengan buku 

paket sudah cukup memadai.   
 

22Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

23M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 

24Baharuddin, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 1 
Oktober 2013. 
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Sehubungan dengan identifikasi  kompetensi profesional guru pendidikan 

agama Islam terkait dengan kemampuan memahami pese rta didik, kemampuan 

menguasai materi pembelajaran, kemampuan menguasai metode pembelajaran , dan 

kemampuan mendayagunakan sumber belajar dapat pula dilihat dalam tabel  berikut 

ini: 

Tabel XI 

Persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional guru PAI  

 No Nama Guru Kompe-
tensi Indikator 

Kompe-
tensi 
yang 
dicapai 

Skor 
Penilaian 

A B C D 

1. Muh.Anwar 
Kelilauw,S.Pd 

Profesional  Kemampuanmemahami 
peserta didik 

-  
 C  

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓  
   

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓  
   

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

-  
   

2. Alih Bintari, 
S.Pd.I 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

- 
  C  

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

3. Jalaludin, 
S.Pd.I 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

- 
  C  

Kemampuan menguasai 
materi pembelaaran. 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
guna kan sumber belajar 

- 
    

4. Hirawati 
A.Nusa, S.Ag. 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

✓ 
 B   

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
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Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumer belajar 

- 
    

5. Hasnia 
Paliliran, 
S.Pd>.I 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

- 
  C  

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

6. Sutamat, 

S.Pd.I 

Profesional 
Kemampuan memahami 
peserta didik 

- 
  C  

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

7. Drs. Yatiman, 
M.Si 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

✓ 
 B   

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

8. Idam 
Setiawan, 
S.Pd.I 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

✓ 
 B   

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

9. Ainul Yakin, 
S.Pd.I 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

✓ 
 B   

Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

10. Yuyut 
Marsudi, 

Profesional Kemampuan memahami 
peserta didik 

- 
  C  
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S.Pd.I Kemampuan menguasai 
materi pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan menguasai 
metode pembelajaran 

✓ 
    

Kemampuan mendaya-
gunakan sumber belajar 

- 
    

Keterangan: 
A=Sangat baik  
B=Baik 
C=Cukup baik 
D=Kurang baik 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang guru PAI ada  4 orang guru 

PAI yang sudah memiliki kemampuan menerapkan kompetensi profesional  kategori 

baik, hal ini terlihat dari  4 indikator kompetensi profesional mereka memenuhi 3 

indikator yaitu indikator  kemampuan memahami peserta didik, kemampuan 

menguasai mater i pembelajaran, dan kemampuan menguasai metode pembelajaran . 

Sedangkan 6 orang guru PAI yang lain memiliki kemampuan menerapkan 

kompetensi profesioal kategori cukup  baik, hal ini terlihat dari  4 indikator 

kompetensi profesional mereka hanya memenuhi  2 indikator yaitu indikator 

kemampuan menguasai materi pembelajaran, dan kemampuan menguasai metode 

pembelajaran.    

F. Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Kepemimpinan Guru Pendidikan 
Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  

Kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru Pendidikan Agama Islam. Kompetensi kepemimpinan meliputi kemampuan 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membuat perencanaan pembudayaan 

pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia sebagai bag ian proses 

pembelajaran serta kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, konselor 

dan pembimbing dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 

sekolah. 
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1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 

dan perilaku akhlak mulia. 

Guru sebagai salah satu profesi merupakan amanah yang harus dilaksana kan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Berbicara masalah amanah sangat erat 

kaitannnya dengan kepemimpinan. Oleh karena itu, kompetensi kepemimpinan 

sangat penting dimiliki oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam.  

Berkaitan dengan hal tersebut, persepsi pengawas terhadap kompetensi 

kepemimpinan yang dimiliki oleh guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, 

dapat dideskripsikan melalui hasil wawancara penulis dari beberapa informan, yaitu 

M. Nur Salim mengungkapkan: 

Saya selaku pengawas pada SMA Negeri di Kota Jayapura , sering memantau 
guru Pendidikan Agama Islam dalam membuat perencanaan pembudayaan 
pengamalan ajaran agama Islam dan perilaku akhlak mulia. Adapun 
perencanaan tersebut, sekarang sudah dilaksanakan secara rutin, seperti 
kegiatan salat zuhur berjamaah dan kegiatan kultum setiap selesai salat.  
Sekalipun demikin, guru Pendidikan Agama Islam masih perlu berupaya 
maksimal untuk meningkatkannya karen a masih banyak peserta didik yang 
melaksanakan salat bukan karena keikhlasannya akan tetapi hanya sekadar 
melaksanakan perintah dari guru karena takut diberi hukuman. 25 

Terkait dengan hal tersebut, S ri Sari Haladi menambahkan bahwa:  

Ada beberapa kegiatan pembiasaan pengamalan ajaran agama dan perilaku 
akhlak mulia yang sering dilakukan oleh peserta didik di sekolah, yaitu salat 
sunat duha dan kultum setelah salat. Kegiatan tersebut sudah termasuk baik 
apabila dilakukan secara istiqamah. Tetapi sayangnya kegiatan itu terkadang 
dilaksanakan terkadang juga tidak dilaksanakan .26 

Kegiatan pembiasaan pengamalan ajaran agama Islam yang diterapkan di 

sekolah tersebut, sangat bagus karena dapat membantu untuk membentuk akhlak 

 

25M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 

26Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 
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mulia peserta didik, khususnya sifat kesitiqamahan dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam. Oleh karena itu, seharusnya setiap sekolah menerapakan kegiatan 

tersebut agar di dalam diri peserta didik tertanam nilai-nilai keagamaan sehingga 

akan terbawa nantinya sampai menuju kepada kedewasaan. 

Memcermati beberapa informan  di atas maka penulis berkesimpulan bahwa 

guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura sudah mampu 

membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan akhlak mulia  

namun masih perlu ditingkatkan kar ena masih ada sebagian peserta didik yang 

melaksanakan kegiatan keagamaan hanya sekadar formalitas saja . Selain itu, masih 

ada pula guru pendidikan agama Islam yang belum melaksana kan kegiatan 

pembinaan tersebut secara merata  

2. Kemampuan menjadi inovator dan motivat or dalam pembudayaan pengamalan 

ajaran agama dan perilaku akhlak mulia 

Profesi sebagai guru tidak hanya diharapkan mampu mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, melainkan dia juga harus mampu menjadi 

innovator  dan motivator dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dan 

perilaku akhlak mulia. 

Terkait dengan persepsi pengawas terhadap kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam menjadi inovator dan motivator dalam pembudayaan pengamalan 

ajaran agama dan perilaku akhlak mulia, khususnya pada SMA Negeri di Kota 

Jayapura, dapat digambarkan sesuai dengan hasil wawancara penulis dari beberapa 

informan yaitu Baharuddin menuturkan: 

Mengenai kemampuan guru Pendidikan Agama Islam menjadi inovator dan 
motivator di sekolah binaan saya, sudah termasuk baik. Hal ini terlihat pada 
awalnya peserta didik kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan 
pembinaan akhlak mulia atau kegiatan keagamaan di sekolah aka n tetapi lama 
kelamaan setelah guru membuat berbagai macam kegiatan keagamaan yang 
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baru maka peserta didik mulai semakin meningkat semangatnya untuk 
melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Adapun kegiatan tersebut 
eperti kegiatan pesantren kilat setiap  tahun, mengadakan pengajian, salat 
berjamaah zuhur, dan kultum setiap selesai salat .27 

Lain halnya yang diungkapkan oleh Sri Sari Haladi bahwa:  

Untuk menjadi inovator dan motivator dalam pembudayaan pengamalan 
ajaran agama dan akhlak mulia di sekolah binaan saya, guru Pendidikan 
Agama Islam selalu mengalami kesulitan karena peserta didik di sekolah 
secara umum berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan sehingga ketika 
diberi motivasi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah 
sepertinya mereka t idak tertarik,  seperti kegiatan tadarrus al -Qur’an sebelum 
memulai pelajaran dan kegiatan salat zuhur berjamaah sebelum pulang 
sekolah.28  

Pernyataan beberapa informan di atas men gindikasikan bahwa kemampuan 

guru Pendidikan Agama Islam menjadi inovator dan motivator dalam pembudayaan 

pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia di lingkungan sekolah, secara 

umum sudah baik namun tetap juga masih perlu ditingkatkan karena masih ada 

sebagian yang memiliki tingkat kemampuan menjadi inovator dan motivator  dalam 

pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia di lingkungan 

sekolah yang belum memadai. 

Kemampuan seorang guru Pendidikan Agama Islam untuk menjadi inovator 

dan motivator  dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak 

mulia di lingkungan sekolah, perlu mendapatkan perhatian lebih bagi semua 

komponen pendidikan, mengingat alokasi waktu secara khusus untuk penerapan 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sek olah relatif sempit. Walaupun 

sebagian pihak ada yang tidak mempersoalkan  masalah keterbatasan alokasi waktu  

tersebut, namun setidaknya memberikan suatu isyarat kepada pihak yang 

 

27Baharuddin, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 1 
Oktober 2013. 

28Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 
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bertanggung jawab untuk memikirkan secara ekstra pola pembelajaran pendidikan  

agama di luar kegiatan formal di sekolah.  

3. Kemampuan menjadi fasilitator dan konselor serta pembimbing dalam 

pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia  

Kemampuan seorang guru untuk menjadi fasilitator dan konselor serta 

pembimbing dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak 

mulia di lingkungan sekolah tentu sangat diharapkan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, persepsi pengawas terhadap kemampuan 

guru Pendidikan Agama Islam untuk menjadi fasilitator dan konselor serta 

pembimbing dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak 

mulia di lingkungan sekolah, dapat diuraikan sesuai dengan hasil wawancara penulis 

dari beberapa informan yaitu Sri Sari Haladi mengungkapkan bahwa:  

Kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam di sekolah 
untuk menjadi fasilitator dan konselor serta pembimbing di sekolah masih 
rendah, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar peserta didik berasal 
dari orang tua yang tidak berpendidikan sehingga sangat sulit untuk 
membimbingnya. Apabila guru selalu memberikan bimbingan dan konseling 
justru mereka tambah malas datang ke sekolah sehingga inilah yang 
membuat guru dilema di sekolah binaan saya.29 

Senada dengan ungkapan di atas M. Nur Salim mengatakan bahwa : 

Kemampuan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk  
menjadi fasilitator dan konselor serta pembimbing dalam pembudayaan 
pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia belum maksimal. Hal 
tersebut terlihat dari sikap dan perilaku peserta didik dalam mengamalkan 
ajaran agama dan perilaku akhlak mulia hanya sebatas melaksanakan intruksi 
dari guru bukan atas  dasar kemauan sendiri. 30 
 

 

29Sri Sari Haladi, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 24 
September 2013. 

30M. Nur Salim, Pengawas PAI Kemenag Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, tanggal 25 
September 2013. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi ke pemimpinan yang dimiliki oleh guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura  sebagian besar masih rendah. 

Oleh karena itu, perlu ada upaya profesion al untuk meningkatkannya.  

Sehubungan dengan identifikasi kompetensi kepemimpinan guru pendidikan 

agama Islam terkait dengan kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing dan konselor dalam membuat perencanaan pembudayaan pengamalan 

ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas s ekolah,  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
Tabel XIII 

 Persepsi Pengawas terhadap Kompetensi Kepemimpinan guru PAI 

No Nama Guru Kompe- 
tensi 

Indikator Komp 
tensi 
yang 

dicapai 

Skor 
Penilaian 

A B C D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Muh. Anwar 

Kelilauw, 
S,Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator ✓   C  
Mampu menjadi motivator  ✓     
Mampu menjadi fasilitator  -     
Mampu menjadi  pembim-
bing dan konselor 

-     

2. Alih Bintari, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator ✓   C  
Mampu menjadi motivator  ✓     
Mampu meadi fasilitator  -     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor 

-     

3.  Jalaluddin, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator.  ✓   C  
Mampu menjadi motivator  ✓     
Mampu menjadi fasilitator  -     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor 

-     

4. Herawati A. 
Nusa, S.Ag 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator ✓  B   

Mampu menjadi motivator   ✓     
Mampu menjadi fasilitator  -     
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Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor 

✓     

5. Hasnia 
Paliliran, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu  menjadi inovator ✓   C  
Mampu menjadi motivator   ✓     
Mampu menjadi fasilitator  -     
Mampu menjadi  pembim- 
bing dan konselor 

-     

6. Sutamat, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator ✓   C  
Mampu menjadi motivator   ✓     
Mampu menjadi fasilitator  -     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor - 

    

7. Drs. 
Yatiman, 
M.Si 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator   -  B   
Mampu menjadi  motivator  ✓     
Mampu menjadi fasilitator   ✓     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor 

✓     

8. Idam 
Setiawan, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator  -  B   
Mampu menjadi motivator  ✓     
Mampu menjadi fasilitator   ✓     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor 

✓     

9. Ainul Yakin, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator  -  B   
Mampu menjadi  motivator  ✓     
Mampu menjadi fasilitator    ✓     
Mampu menjadi pembim-
bing dan konselor 

✓     

10. Yuyut 
Marsudi, 
S.Pd.I 

Kepemim-
pinan 

Mampu menjadi inovator ✓   C  
Mampu menjadi motivator  ✓     
Mampu  menjadi fasilitator  -     
Mampu menjadi pembim- 
bing dan konselor  

-     

Keterangan: 
A=Sangat baik  
B=Baik 
C=Cukup baik 
D=Kurang baik 

Tabel di atas menunjukkan ba hwa dari 10 orang guru PAI ada 4 orang guru 

PAI yang sudah memiliki kemampuan menerapkan kompetensi kepemimpinan 

kategori baik, hal ini terlihat dari  4 indikator kompetensi kepemimpinan mereka 

memenuhi 3 indikator, yaitu indikator kemampuan menjadi motivator ,  kemampuan 
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menjadi fasilitator, dan kemampuan menjadi pembimbing dan konselor. Sedangkan 

6 orang guru PAI memiliki kemampuan menerapkan kompetensi kepemimpinan  

kategori cukup baik, hal ini terlihat dari 4 indikator kompetensi kepemimpinan 

mereka hanya memenuhi 2 indikator, y aitu indikator kemampuan menjadi 

motivator, dan   kemampuan menjadi fasilitator.  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini , yaitu: 

1. Persepsi pengawas terhadap kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama 

Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura adalah dari 10 jumlah guru yang 

ada, 3 orang yang memiliki kompetensi pedagogik kategori  sangat baik, 

dengan alasan bahwa dari 5 indikator kompetensi pedagogik  semuanya 

terpenuhi, yaitu indikato r kemampuan menyusun RPP, kemampuan 

melaksanakan pembelajaran, kemampuan menggunakan alat peraga , dan 

kemampuan melaksanakan penilaian, serta kemampuan memanfaatkan 

teknologi. Sedangkan 7 orang guru lainnya memiliki kompetensi pedagogik  

kategori baik, dengan alasan bahwa dari 5 indikator yang ada hanya 4  

indikator yang dipenuhi , yaitu indikator kemampuan menyusun RPP, 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan menggunakan alat 

peraga dan kemampuan melaksanakan penilaian.  

2. Persepsi pengawas terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura bahwa dari 10 jumlah guru yang 

ada, 7 orang yang memiliki kompetensi kepribadian kategori  baik dengan 

alasan bahwa dari 3 indikator kompetensi kepribadian ketiganya terpenuhi, 

yaitu indikator kemampuan menjadi teladan, kebijaksanaan guru, dan 

kewibawaan guru. Sedangkan 3 orang yang memiliki kompetensi 

kepribadian yang cukup baik dengan alasan bahwa dari 3 indikator yang ada 
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hanya 2 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator kemampuan menjadi 

teladan dan kewibawaan guru..   

3. Persepsi pengawas terhadap kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam 

pada SMA Negeri di Kota Jayapura bahwa  dari 10 jumlah guru yang ada, 5 

orang yang memiliki kompetensi sosial yang baik dengan alasan bahwa dari 

3 indikator kompet ensi sosial ketiganya terpenuhi, yaitu indikator 

kemampuan berkomunikasi, kemampuan bergaul secara efektif, dan 

kemampuan bergaul secara santun.  Sedangkan 5 orang yang memiliki 

kompetensi sosial yang cukup baik dengan alasan bahwa dari 3 indikator 

kompetensi sosial yang ada hanya 2 indikator yang dipenuhi , yaitu indikator 

kemampuan berkomunikasi dan indikator kemampuan bergaul secara santun.    

4. Persepsi pengawas terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama 

Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura bahwa dari 10 jumlah guru yang 

ada,  4 orang yang memiliki kompetensi profesional y ang baik dengan alasan 

bahwa dari 4 indikator kompetens i profesional hanya 3 terpenuhi, yaitu 

indikator kemampuan memahami peserta didik, kemampuan menguasai 

materi pembelajaran, dan kemampuan menguasai metode pembelajaran. 

Sedangkan 6 orang guru PAI yang lain memiliki kompetensi profesional  

yang cukup baik, dengan alasan bahwa dari 4 indikator kompetensi 

profesional mereka hanya memenuhi 2 indikator yaitu indikator ke mampuan 

menguasai materi pembelajaran, dan indikator kemampuan menguasai 

metode pembelajaran.  

5. Persepsi pengawas terhadap kompetensi kepemimpinan guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Jayapura bahwa  dari 10 jumlah guru 

yang ada, 4 orang yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik 
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dengan alasan bahwa dari 4 indikator ko mpetensi kepemimpinan hanya 3 

terpenuhi, yaitu indikator kemampuan menjadi motivator , kemampuan 

menjadi fasilitator , dan kemampuan menjadi pembimbing.  Sedangkan 6 

orang yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang cukup baik dengan 

alasan bahwa dari 4 indikator yang ada hanya 2 indikator yang dipenuhi , 

yaitu indikator  kemampuan menjadi motivat or, dan kemampuan menjadi 

fasilitator.   

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka implikasi dari penelitian ini adalah:  

1. Berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pengawas dalam 

meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang ada pada 

SMA Negeri di Kota Jayapura  perlu inovasi dengan semakin menggali 

potensi-potensi sumber daya pendidikan yang tersedia gun a pembinaan yang 

berkelanjutan. 

2. Dukungan para pendidik dalam setiap kegiatan kepengawasan hendaklah 

sejalan dengan program kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas di 

masing-masing sekolah wilayah binaannya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Informan  

1. Nama   : ......................................... .................... 

2. NIP   : ............................................................. 

3. Pangkat/Golongan : ............................................................. 

4. Jabatan   : ............................................................. 

5. Pendidikan Terakhi : .............................................................   

6.  Nama Seolah  : ..................................................................... 

B.  Pertanyaan untuk Pengawas (In forman) 

1.  Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terkait d engan kompetensi pedagogik yang   

dimiliki oleh guru PAI di sekolah ini yang meliputi:  

a. Kemampuan menyusun RPP? 

b. Kemampuan melaksanakan pembelajaran? 

c.Kemampuan menggunakan alat peraga ? 

d.dan pemanfaatan teknologi  pembelajaran? 

e. Kemampuan melaksanakan penilaian? 

2. Bagaimana persepsi Bpk/Ibu terkait dengan kompetensi kepribadian yang  

dimiliki oleh guru PAI di sekolah ini yang meliputi:  

a. Keteladan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pendidik? 

b. Kedisiplinan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik? 

c. Kewibawaan dalam melaksanakan tugas d an tanggung jawabnya sebagai 

pendidik? 

3. Bagaimana persepsi Bpk/Ibu terkait dengan kompetensi sosial yang  dimiliki 

oleh guru PAI di sekolah ini yang meliputi:  



a. Kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat 

khususnya di sekitar sekolah? 

b. Kemapuan bergaul dalam lingkungan sekolah dan masyarakat khususnya di 

sekitar sekolah secara efektif dan santun?  

4. Bagaimana persepsi Bpk/Ibu terkait dengan kompetensi profesional  yang 

dimiliki guru PAI di sekolah ini yang meliputi:  

a. Kemampuan memahami peserta didik?  

b. Kemampuan menguasai materi pembelajaran?  

c. Kemampuan menguasai metode pembelajaran?  

d. Kemampuan mendayagunakan sumber belajar? 

5. Bagaimana persepsi Bpk/Ibu terkait dengan kompetensi kepemimpinan yang 

dimiliki oleh guru PAI di sekolah ini yang meliputi:  

a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran 

agama dan perilaku akhlak mulia di lingkungan sekolah?  

b. Kemampuan menjadi inovator, motivato r, fasilitator, pembimbing, dan  

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama di lingkungan 

sekolah? 

 

 

Peneliti 

 

 
     Anwar Karepesina 

      Nim: 80100212127 

 

 

 



                                          
PEDOMAN OBSERVASI GURU PAI 

 

A. Identitas Informan  

1. Nama      : ......................................................... 

2. NIP       : .......................................................... 

3. Jabatan      : .......................................................... 

4. Pendidikan terakhir      : .......................................................... 

 

B. INDIKATOR KOMPETENSI GURU 

 

No 

 

Tgl 

 
Bidang 

Kompetensi 

 

Kegiatan yang diamati  

 

Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

 

 

1 

  

 

Pedagogik 

-Kemampuan menyusun RPP     

-Kemampuan melaksanakan pembelajaran     

-Kemampuan menggunakan alat peraga      

-Kemampuan memanfaatkan teknologi      

-Kemampuan melaksanakan penilaian     

 

2 

 

  

Kepribadian 

-Kemampuan menjadi teladan yang baik      

-Kebijaksanaan guru PAI     

-Kewibawaan guru PAI     

 

3 

  

Sosial 

-Kemampuan berkomunikasi     

-Kemampuan bergaul secara efektif      

-Kemampuan bergaul secara santun      

 

 

4 

  

 

Profesional 

-Kemampuan memahami peserta didik      

-Kemampuan menguasai materi pembelajaran      

-Kemampuan menguasai metode pembelajaran      

-Kemampuan menggunakan sumber belajar     

-Kemampuan membuat perencanaan     



pembudayaan pengamalan ajaran agama dan 

perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah  
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Kepemimpinan 

-Kemampuan menjadi inovator , motivator,   

fasilitator, pembimbing dan konselor dalam 

pebudayaan pengamalan ajaran agama pada 

komunitas sekolah 

    

 

Keterangan: 

   

  Sangat Baik  : 4 

  Baik  : 3 

  Cukup  : 2 

  Kurang  : 1 

 

Peneliti 

 

 

Anwar Karepesina 
Nim: 80100212127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bpk. M. Anwar Kalilauw, S.Pd.I dalam melaksanakan Pembelajaran di 
SMA Negeri 1 Jayapura, Dok. 09 September 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Foto: Ibu Hirawati A. Nusa, S.Ag dalam melaksanakan pembelajara di SMA 
Negeri 2 Jayapura, Dok. 19 September 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ibu Hirawati A. Nusa, S.Ag dalam melaksanakan Pembelajar an di SMA 
Negeri 2 Jayapura, Dok.19 September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bpk. Drs. Yatimin, dalam melaksanakan Pembelajaran di SMA Negeri 3 
Jayapura,  Dok. 22 September 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fota saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung, Dok. 31 Agustus 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bpk. Idam Setiawan, S.Pd.I dalam melaksanakan Pembelajaran di SMA 
Negeri 4 Jayapura,  Dok.31 Agustus 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Dra. Sri Sari Haladi, M. Pd (Pengawas PAI Kemenag 
Kota Jayapura),  Dok. 24 September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk. M. Nursalim, S.Ag (Pengawas PAI Kemenag Kota 
Jayapura), Dok. 25 September 2013 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Baharuddin (Pengawas PAI Kemenag Kota 
Jayapura), Dok. 01 Oktober  2013 

 

Wawancara dengan Bpk. Sunanto, S.Ag (Pengawas PAI Kemenag Kota 
Jayapura), Dok. 30 September 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Papan Data Program Kerja Pengawas PAI Kemenag Kota 
Jayapura. Dok. 24 September 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bpk. Drs. Frans Wamebu, MM. (Kepsek SMA Negeri 2 
Jayapura, Dok. 16 September 2013  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Dok. 24 
September 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 1 Jayapura, Dok. 4 September 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 2 Jayapura, Dok. 11 September 2013 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 3 Jayapura, Dok. 22 September 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 4 Jayapura, Dok.  28 Agustus 2013  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 5 Jayapura, Dok, 28 September 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: SMA Negeri 5 Jayapura, Dok. 28 September 2013  



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 
DINAS PENDIDIKAN  

SMA NEGERI 1 JAYAPURA 
Alamat : Jl. Biak, Kotak Pos 179 Jayapura 99351 Telepon/Fax :(0967)581209, 588055  

e-mail : smansapura@yahoo.com website : www.smansapura.sch.id 
            

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
                                            NOMOR :   

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Jayapura menerangkan 
bahwa : 
 
Nama :   ANWAR KAREPESINA 
NIM :   80100212127 
Prog. Study :   Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  :   Pendidikan Kepengawasan PAI 
Alamat :   Jl. Manuruki II Gg. 3A No, 9 Makassar 
 
 Telah selesai mengadakan penelitian pada SMA Negeri 1 Jayapura dari tanggal 10 
Agustus s/d 31 Oktober 2013 dengan judul : 
 

“PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI KOTA JAYAPURA” 
 

 Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 

Jayapura,       Oktober 2013 
Kepala Sekolah 

 
 
 
          Drs. MARTHEN TANATTI, M.M.Pd  

NIP.  19541012 199003 1 003 
         
     

mailto:smansapura@yahoo.com


PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 
DINAS PENDIDIKAN  

SMA NEGERI 2 JAYAPURA 
Alamat : Jl. Serui No. 16 Dok IX Atas Telp (0967) 541243 Fax : 542583 Kode Pos 99116 

           Email :smandajayapura@rocketmail.com 
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
                                            NOMOR :   
 
 Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jayapura menerangkan bahwa : 
 
 Nama :   ANWAR KAREPESINA 
 NIM :   80100212127 
 Prog. Study :   Dirasah Islamiyah 
 Konsentrasi :   Pendidikan Kepengawasan PAI 
 Alamat :   Jl. Manuruki II Gg. 3A No. 9 Makassar 
 
Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di SMA Negeri 2 
Jayapura dari tanggal 10 Agustus s/d 31 Oktober 2013 dengan judul : 
 
“PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP KOMPETENSI GURU 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI KOTA JAYAPURA” 
 

 Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

Jayapura,         Oktober 2013 
Kepala Sekolah 

 
 
 

Drs. FRANS WAMEBU, MM 
              Pembina 
NIP. 19570103 198603 1 013 

 
 
 



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 
DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 3 JAYAPURA 
Merah Putih Street – Buper Waena, Telp. 096757100565 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor:  

 
Yang bertanda tan gan di bawah ini Kepala SMA Negeri 3 Jayapura menerangkan 
bahwa: 

Nama  : ANWAR KAREPESINA 
NIM  : 80100212127 
Pekerjaan  : Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
Program Studi   : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  : Pendidikan Kepengawasan Pendidikan Agama Islam 
 
Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian d ari bulan 

Agustus sampai dengan Oktober 2013 sesuai Surat Ijin Pe nelitian dari Pemerintah 

Kota Jayapura Dinas  Pendidikan Nomor: 421.3/ tanggal 16 Agustus 2013.  

 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

Jayapura,  1 Oktober 2013 

Kepala Sekolah, 

 

 

PAULUS GANDEGUAI, S. Pd. MM 
NIP. 19611121 198803 1 011 

, 

 

 
 



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 
DINAS PENDIDIKAN  

SMA NEGERI 4 JAYAPURA 
 Jl. Raya Abepura-Entrop Tlp/Fax.  (0967) 521612 email : foursenior@yahoo.com KodePos99224  

  
 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
                                            NOMOR :  

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 4 Jayapura menerangkan 
bahwa : 
 
 Nama :   ANWAR KAREPESINA 
 NIM :   80100212127 
 Prog. Study :   Dirasah Islamiyah 
 Konsentrasi :   Pendidikan Kepengawasan PAI 
 Alamat :   Jl. Manuruki II Gg. 3A No. 9 Makassar 
 
 Telah selesai mengadakan penelitian pada SMA Negeri 4 Jayapura dari tanggal 10 
Agustus s/d 31 Oktober 2013 dengan judul : 
 
“PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP KOMPETENSI GURU 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI KOTA JAYAPURA” 
 

 Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Jayapura,         Oktober 2013 
Kepala Sekolah 

 
 
 

I WAYAN MUDIYASA, MM.Pd 
NIP. 19691217 199802 1 001 

        
 
 
 

mailto:foursenior@yahoo.com


PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 
DINAS PENDIDIKAN  

SMA NEGERI 5 JAYAPURA 
 Jl. Angkasa Base-G Kelurahan Angksapura 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
                                            NOMOR :   

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 5 Jayapura menerangkan 
bahwa : 
 
 Nama :   ANWAR KAREPESINA 
 NIM :   80100212127 
 Prog. Study :   Dirasah Islamiyah 
 Konsentrasi :   Pendidikan Kepengawasan PAI 
 Alamat :   Jl. Manuruki II Gg. 3A No. 9 Makassar 
 
 Telah selesai mengadakan penelitian pada SMA Negeri 5 Jayapura dari tanggal 10 
Agustus s/d 31 Oktober 2013 dengan judul : 
 
“PERSEPSI PENGAWAS PAI TERHADAP KOMPETENSI GURU 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI KOTA JAYAPURA” 
 

 Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

Jayapura,       Oktober 2013 
Kepala Sekolah 

 
 
 

AGNES BONAY, S.Pd., M.Si 
NIP 19740210 200605 2 003 
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