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ABSTRAK  

Nama  :  Nasrul hidayat 
Nim    : 20300118039 
Jurusan   : Manajemen Pendidikan Islam 
Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul  : Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap              

Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Supervisi Kepala 
Madrasah di MTs Negeri Gowa, (2) Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri 
Gowa dan (3) Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap 
Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan 
pendekatan penelitian deduktif dengan analisis metode kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah guru MTs Negeri Gowa yang berjumlah 45 orang yang terdiri 
dari 39 orang PNS dan 6 orang Non PNS dengan mengambil sampel menggunakan 
sampel jenuh. Angket dalam penelitian ini menggunakan angket supervisi kepala 
madrasah dan angket kinerja guru. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 
analisis statistik secara deskriptif dan analisis inferensial.  

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,326 sementara 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,075 untuk taraf signifikansi 5% karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat 
disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak dan  𝐻𝑎 diterima yang berarti terdapat pengaruh 
positif dari pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja 
guru di MTs Negeri. Pengaruh pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap 
peningkatan kinerja guru sebesar 55,5% sedangkan sisanya 44,5% disebabkan oleh 
hal-hal lain yang tidak diteliti seperti motivasi kerja dan pemberian kompensasi atau 
reward. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka dapat diketahui apabila supervisi 
kepala madrasah dilakukan secara intensif dalam hal ini supervisi akademik maka 
hal tersebut dapat meningkatkan kinerja guru. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah supervisi kepala madrasah sangat 
penting dalam meningkatkan kinerja guru. Oleh sebab itu, pihak pimpinan dalam 
hal ini kepala madrasah hendaknya berusaha terus memperhatikan dan 
meningkatkan kemampuan skill yang dimilikinya agar dapat membuat para guru 
dan pegawainya termotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pimpinan dalam hal 
ini kepala madrasah hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan yang 
berkesinambungan kepada para guru dan pegawainya sehingga sekolah tersebut 
mampu menciptakan sekolah yang inovatif dan kreatif sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali lebih dalam 
mengenai gambaran yang luas dan mendalam tentang supervisi kepala madrasah 
terhadap kinerja guru serta faktor-faktor lain yang menunjang pengembangan 
kinerja guru yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan 

atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya 

serta mencapai tujuan agar peserta didik tersebut mampu melaksanakan tugas 

hidupnya secara mandiri.1 Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut untuk 

mewujudkan suasana serta kondisi belajar peserta didik secara aktif perlu dilakukan 

pengembangan potensi maupun kemampuan dirinya diperlukan peran dari semua 

pihak baik guru dan masyarakat. 

Pendidikan merupakan barometer kemajuan suatu bangsa, selain itu 

pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk membngun 

pendidikan yang berkualitas. Suatu pendidikan dianggap bermutu diukur dari 

kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kebudayaan nasional sehingga pendidikan berhasil membentuk generasi muda yang 

cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian.2 Oleh karena itu, melalui 

pendidikan para generasi muda tentunya sebagai penerus bangsa bisa 

mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya serta dengan pendidikan 

yang bermutu tentu akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula.  

Dalam pendidikan ada yang disebut supervisi pendidikan atau yang lebih 

dikenal dengan pengawas pendidikan dan hal ini berkonsep dasar yang saling 

berkaitan satu sama lain. Pendidikan tidak sama dengan mengajar, pendidikan 

                                                           

1Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan 
Pendidikan Indonesia, 2019), h. 24. 

2Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4. 
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adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada 

siswa dengan memberikan stimulus positif yang mencakup pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.3  

Supervisi mempunyai peran mengoptimalkan tanggung jawab dari semua 

program. Supervisi bersangkut paut dengan semua upaya penelitian yang tertuju 

pada semua aspek yang merupakan faktor penentu keberhasilan. Dengan 

mengetahui kondisi aspek-aspek tersebut secara rinci dan akurat, dapat diketahui 

dengan tepat pula apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi 

yang bersangkutan.4 Oleh karena itu, peran supervisi pendidikan sangat penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di setiap sekolah. 

Dalam pendidikan kita mengenal keberadaan kepala madrasah, guru, dosen, 

siswa dan mahasiswa. Semua komponen ini memiliki peran masing-masing dan 

memiliki pengaruh berbeda-beda dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. 

Guru dan dosen berperan sebagai pentransfer ilmu dan pendidik bagi siswa dan 

mahasiswa. Sedang siswa dan mahasiswa sebagai objek didik. Untuk itulah guru 

diyakini sebagai kunci utama kesuksesan proses pendidikan dan pada akhirnya juga 

menjadi kunci utama kemajuan dan kemunduran.5 Oleh karena itu peran guru 

sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dengan demikian 

diharapkan agar para guru bisa lebih mengembangkan diri lagi dan meningkatkan 

kualitasnya. 

                                                           

3Baharuddin dan Lisa Nursita, “Kepemimpinan dalam Supervisi Pendidikan di Madrasah”, 

Jurnal IDAARAH, Vol. IV, No. 2, 2020, h. 249.  

4Darmawati, dkk, “Pengaruh Supervisi Pendidikan Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 
1 Parung Bogor Kecamatan Parung Kabupaten Bogor”, Jurnal Governansi, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 
15. 

5Kurniati, “Pendekatan Supervisi Pendidikan”, Jurnal IDAARAH, Vol. IV, No. 1, 2020, h. 
53.  
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Supervisi pada dasarnya bukan hanya kewajiban yang dilakukan oleh 

pengawas pendidikan akan tetapi kepala madrasah sebagai pemimpin madrasah 

juga memiliki peran penting melakukan supervisi di madrasah yang dipimpinnya, 

yang tentunya akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pendidikan di madrasah tersebut. Oleh karenanya peran kepala sekolah sebagai 

seorang pemimpin sangat diperlukan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S 

Saad/38:26 sebagai berikut: 

َّبِعِ الْهَوٰى فيَضُِلَّكَ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعلَْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْْرَْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّ  ِ وَلَْ تتَ نْ سَبِيْلِ عَ اسِ باِلْحَق 

ِ لَهُمْ عَذاَبٌ  ِ اۗنَِّ الَّذِيْنَ يضَِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰه  ٢٦ب ࣖ دِيْدٌ بۢمَِا نسَُوْا يَوْمَ الْحِسَاشَ اللّٰه

Terjemahan: 

“Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di 

bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan 
janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan 
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”6 

Makna yang terkandung dalam ayat di atas ialah bahwa manusia merupakan 

pemimpin di muka bumi maka hendaknya seorang pemimpin berlaku adil terhadap 

apa yang dipimpinnya dengan mengambil sebuah keputusan yang bijak dan adil 

serta bermanfaat bagi sesama dan bukan atas dasar kepentingan dirinya sendiri. 

Sama halnya dalam dunia pendidikan tentu saja peran supervisor atau pemimpin 

yang adil dan bijak dalam mengambil keputusan sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu dari pendidikan pada sebuah madrasah. 

Pemimpin yang baik merupakan seseorang yang memiliki gaya 

kepemimpinan yang dapat memengaruhi ataupun memotivasi sumber daya manusia 

yang ada, individu baik dalam lingkup organisasi maupun di luar, dapat digerakkan 

dan diarahkan untuk mengerjakan pekerjaannya demi mencapai tujuan organisasi 

                                                           

6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Qur’an Kemenag In Ms. 

Word, 2019), h. 454. 
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yang telah ditetapkan, melalui salah satu fungsi manajemen yaitu kepemimpinan. 

Proses supervisi penting untuk dilaksanakan secara intens oleh seorang pimpinan 

dalam upaya meningkatkan mutu kependidikan di madrasah. Kepala madrasah 

adalah pemimpin bagi sebuah madrasah yang dituntut memiliki kemampuan 

manejerial dapat mengarahkan dan menggerakkan segenap sumber daya yang ada 

untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu pada pencapaian efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran menjadi suatu keharusan bahwa salah satu tugas kepala madrasah 

adalah sebagai supervisor, yaitu menyupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh 

tenaga kependidikan.7 Maka berdasarkan hal tersebut peran pemimpin atau kepala 

madrasah sangat penting dalam memberikan motivasi pada saat melakukan 

supervisi kepada para guru yang tentunya dapat membangkitkan semangat dan 

kemampuan dari guru tersebut. 

Supervisi dapat dimaknai sebagai kegiatan pemantauan oleh pengawas dan 

kepala madrasah terhadap implementasi kurikulum termasuk penilaian 

pembelajaran di kelas, pelurusan penyimpangan perilaku peserta didik, peningkatan 

keadaan, perbaikan program dan  pengembangan kemampuan profesional guru.8 

Oleh karena itu, jika pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan baik maka 

secara otomatis akan mendorong semua pihak yang ada pada madrasah tersebut 

untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerjanya untuk memajukan 

pendidikan madrasah tersebut, khususnya untuk para guru diharapakan  ketika telah 

dilakukan supervisi atau evaluasi terhadap kinerja mengajarnya maka akan 

                                                           

7Darmawati, dkk, “Pengaruh Supervisi Pendidikan terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 
1 Parung Bogor Kecamatan Parung Kabupaten Bogor”,  Jurnal Governansi, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 
16.. 

8E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), h. 182. 
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mendorong para guru yang ada di madrasah tersebut untuk lebih baik lagi dalam 

melakukan tugasnya sebagai seorang guru. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan. 

Secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. 

Faktor guru yang paling dominan memengaruhi kualitas pembelajaran adalah 

kinerja guru. Kinerja guru merupakan suatu komponen yang paling berpengaruh 

terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, 

upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh kinerja 

guru yang optimal. Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Kinerja guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, merupakan faktor utama dalam 

mencapai tujuan pengajaran, keterampilan penguasaan proses pembelajaran ini 

sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar dan 

pendidik.9 Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung proses pembelajaran agar 

berjalan sebagaimana mestinya yang tentunya guru tersebut harus mempunyai 

kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan hal tersebut. 

Kinerja guru yang baik dapat dibuktikan melalui hasil supervisi pelaksanaan 

proses pembelajaran. Salah satu ciri guru profesional yaitu bahwa guru mempunyai 

kinerja minimal baik dan mempunyai kompetensi sebagai guru. Berdasarkan hasil 

supervisi pelaksanaan proses pembelajaran, bahwa saat guru melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas, ada dua indikator yang masih rendah yaitu indikator 

                                                           

9Sulastri Herdiani, “Efektivitas Kinerja Mengajar Guru dalam Meningkatkan Prestasi 
Belajar Siswa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan, Vol. V, No. 1, 
2017, h. 46. 
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melaksanakan pembelajaran kontekstual dan melaksanakan pembelajaran di luar 

kelas. Dua indikator tersebut dipenuhi dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan 

madrasah untuk menumbuh kembangkan karakter siswa yang ramah dan peduli 

lingkungan.10 

Hal lain yang menjadi dasar untuk mengetahui kinerja guru yang 

ditunjukkan dapat diamati dari kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, tentu sudah dapat mencerminkan suatu pola kerja yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Berbagai cara telah 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang baik tersebut. Salah 

satunya anggaran pendidikan yang dituangkan di dalam Undang-Undang telah 

direalisasikan sebanyak 20%. Sehingga kinerja guru akan menjadi perhatian baik 

dari orang tua maupun siswa.11 

Sesuai dengan observasi awal yang telah dilakukan di MTs Negeri Gowa 

pada tanggal 19 Januari 2022 dengan melakukan wawancara pada salah seorang 

guru yaitu ibu Suarni, S.Pd yang menyatakan bahwa proses supervisi yang 

dilaksanakan di MTs Negeri Gowa secara langsung dilakukan oleh kepala 

madrasah selaku supervisor dengan menilai kemampuan dari setiap guru yang 

terdapat di MTs Negeri Gowa dengan melakukan pengamatan pada saat guru 

tersebut sedang melakukan atau menyajikan pembelajaran. Tentunya dalam hal ini 

akan ditemukan kekurangan yang harus diperbaiki maupun kelebihan yang harus 

dipertahankan oleh guru tersebut dan diharapkan setelah proses supervisi ini 

dilakukan bisa berdampak positif untuk meningkatkan kinerja guru. 

Penelitian ini tentu saja sangat penting apalagi di dalam penelitian ini 

penulis berfokus pada bagaimana peran yang dilakukan oleh supervisi kepala 
                                                           

10Siyam Mardini, “Efektivitas Kinerja Guru dalam Penerapan Pembelajaran Kontekstual 
Melalui Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Programadiwiyata di SD N Giwangan”, 

Jurnal JPSD, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 12-13.   

11Sheila Entri Utami, ddk, “Kinerja Guru Tidak Tetap dan Efektivitas Pembelajaran”, 

Didaktika Jurnal Kependidikan, Vol. 14, No. 1, 2020, h. 46.  
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madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, yang kita ketahui bersama bahwa 

sering kita jumpai berbagai kekeliruan yang dilakukan oleh guru pada saat 

memberikan pembelajaran yang mana terkadang dalam perencanaan 

pembelajarannya ada model atau metode pembelajaran yang dimasukkan namun 

tidak dilakukan pada saat proses belajar mengajar dengan dilaksanakannya proses 

supervisi oleh kepala madrasah selaku supervisor kekeliruan tersebut dapat 

diperbaiki, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

maupun pelajaran untuk semua guru untuk semakin meningkatkan kualitasnya 

dalam melakukan proses pembelajaran. 

Salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah penelitian 

yang dilakukan oleh Muh Ali Laga dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan 

Supervisi Dekan terhadap Kinerja Staf Akademik Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar” perbedaan penelitian Muh Ali Laga dengan 

penelitian ini terdapat pada variabelnya yaitu pada variabel x yang terdapat 

dipenelitian Muh Ali Laga ialah pelaksanaan supervisi dekan sedangkan pada 

penelitian ini variabel x yang terdapat ialah pelaksanaan supervisi kepala madrasah 

begitupun dengan variabel y terdapat perbedaan. 

Berdasarkan dengan pengamatan awal dan latar belakang di atas, penulis 

meras tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap Peningkatan Kinerja 

Guru di MTs Negeri Gowa” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs Negeri Gowa? 

2. Bagaimana peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan supervisi kepala 

madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa? 

C. Hipotesis 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.12 

Untuk memperoleh sebuah jawaban sementara  dari permasalahan  di atas 

penulis akan mencoba mengemukakan hipotesis sementara. Adapun hipotesis 

sementara dalam penelitian ini ialah “Terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs 

Negeri Gowa”. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional variabel 

Definisi operasinal dimaksudkan oleh penulis untuk memberi sedikit 

gambaran  yang jelas mengenai variabel-variabel  yang akan diteliti dan untuk 

menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran dari setiap pembaca terhadap 

variabel-variabel yang terdapat di dalam judul penelitian. Definisi operasinal pada 

judul penelitian yaitu: 

a. Supervisi Kepala Madrasah 

Supervisi kepala madrasah merupakan sebuah rangkaian atau usaha 

pemberian bantuan kepada guru dalam berbagai bentuk seperti dorongan, 

                                                           

12Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 
Publising, 2015), h.56. 
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bimbingan dan  tuntunan    yang   diberikan   oleh   kepala   madrasah  guna  

membenahi  situasi   dalam pendidikan pada umumnya serta peningkatkan mutu 

proses dan hasil pembelajaran pada khususnya, dalam penelitian ini penulis 

melakukan pembatasan mengenai kepala madrasah hanya berfokus pada 

pelaksanaan supervisi akademik sebagai upaya peningkatan kinerja guru.   

b. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan serta hasil capaian dari proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya yang diukur dengan kemampuan supervisi kepala madrasah dalam 

hal ini, supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada tinjauan secara empiris tentang pengaruh 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs 

Negeri Gowa. Tinjauan diarahkan pada identifikasi berbagai data dan informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi kepala madrasah sebagai penilai 

kinerja guru di MTs Negeri Gowa.  

Indikator pelaksanaan supervisi kepala madrasah dibatasi dengan melihat 

langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah menurut 

Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, tahap 

evaluasi dan tindak lanjut supervisi. Sedangkan indikator penilaian kinerja guru 

dibatasi dengan melihat pelaksanaan kegiatan pembelajaran menurut Undang-

Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang meliputi bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs Negeri 

Gowa. 

b. Untuk mengetahui peningkatan kinerja guru  di MTs Negeri Gowa. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap 

peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoretis, yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman, khusus tentang cara melakukan supervisi kepala madrasah, 

sehingga nantinya dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

b. Secara praktis, yaitu untuk sebagai bahan rujukan atau evaluasi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kepala madrasah sehingga 

mampu meningkatkan mengajar para guru. 

c. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak sekolah maupun pihak lainnya, 

khususnya pada pihak MTs Negeri Gowa mengenai pelaksanaan supervisi 

kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru. 

d. Sebagai bahan rujukan dan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian yang relevan atau serupa dalam mengembangkan pendidikan. 

e. Tentunya diharapkan bahwa penelitian ini mampu membawa wawasan atau 

pengetahuan yang berguna bagi pembaca dan terlebih untuk penulis. 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa literatur-literatur 

yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, maka penulis menemukan 

beberapa karya ilmiah mahasiswa berupa skripsi dan disertasi sebagai berikut: 
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1. Skripsi Farhatunni’mah Septiana, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru di SMP Muhammadiyah Wonosobo Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu terdapat 

hubungan yang positif antara supervisi kepala sekolah dengan kinerja guru 

dengan koefisien parson correlation sebesar 0,727 yang berarti pengaruh 

tersebut tinggi. Dengan koefisien determinan sebesar 53%, dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik supervisi kepala sekolah 

maka akan semakin baik pula kinerja gurunya.13 

2. Skripsi Nurhikmah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 

2016  Guru di SD Inpres Pannyikokang Kec. Manuju Kab. Gowa”. 

Berdasarkan  hasil dengan judul: “Pengaruh Fungsi Pengawasan Kepala 

Sekolah terhadap  Profesionalisme Guru di SD Impres Panyikokang Kec. 

Manuju Kab. Gowa”, penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil  

kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan data yang diperoleh pengaruh 

fungsi  pengawasan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SD 

Inpres  Pannyikokang terdapat pengaruh yang positif sebesar 0,997 antara 

fungsi  pengawasan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di SD 

Inpres Pannyikokang Kec. Manuju Kab. Gowa.14 

3. Tesis Abdul Haris, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 

2014 dengan judul “Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah terhadap 

Kinerja Guru SMK Negeri di Kabupaten Takalar”. Berdasarkan hasil 

                                                           

13Farhatunni’mah Septiana, “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 
di SMP Muhammadiyah Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, Skripsi 
(Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 88. 

14Nurhikmah, “Pengaruh Fungsi Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Profesionalisme 
guru”, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2016), h.  84. 
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penelitan yang dilakukan maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

Supervisi Pengawas sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja guru 

pada SMK Negeri di Kabupaten Takalar, hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien korelasinya sebesar 0,716. Nilai ini memberikan pengertian 

bahwa semakin baik supervisi pengawas sekolah maka semakin meningkat 

pula kinerja guru.15 

4. Skripsi Novia Malichatul Afifah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya tahub 2019 dengan judul “Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah 

terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama’(MTs 

NU) Trate Gresik” Supervisi Kepala Madrasah berpengaruh terhadap 

Kinerja Guru di MTs NU Trate Gresik sangat kuat dengan nilai R sebesar 

0,854 dengan R Square 0,729 (72,9%) yang menunjukkan bahwa 72,9% 

variabel kinerja dipengaruhi supervisi kepala madrasah dan 26,1% 

dipengaruhi faktor lain. Persamaan korelasinya adalah Ŷ = 17,335 + 

0,740X (X = supervisi kepala madrasah, Y = kinerja guru) memiliki nilai 

konstan (α) adalah 17,335 yang menyatakan bahwa apabila tidak ada 

supervisi kepala madrasah maka nilai konstan kinerja guru adalah 17,335 

dan koefisien (β) adalah 0,740 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 

skor supervisi kepala madrasah, maka nilai kinerja guru meningkat sebesar 

0,740.16 

5. Skripsi Wuri Wulandari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala 

                                                           

15Abdul Haris, “Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 
di Kabupaten Takalar”,Tesis (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 
2014), h. 128. 

16Novia Malichatul Afifah, “Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru 
di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama’(MTs NU) Trate Gresik”, Skripsi (Surabaya: Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 86. 
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Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP 3 Negeri Tangerang Selatan”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara supervisi akademik kepala 

sekolah dengan kinerja guru. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.17 

6. Skripsi Muh. Ali Laga, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 

2017 dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Dekan terhadap 

Kinerja Staf Akademik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar”. Berdasarkan uji hipotesis dimana t hitung = 7,19≥  t tabel = 

1,775. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara supervisi Dekan Fakultas Tarbiyah terhadap kinerja staf 

akademik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.18 

 

                                                           

17Wuri Wulandari, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 
di SMP 3 Negeri Tangerang Selatan”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 83. 

18Muh. Ali Laga, “Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Dekan terhadap Kinerja Staf Akademik 

di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2017), h.  81. 
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  BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Supervisi Kepala Madrasah 

1. Pengertian Supervisi Kepala Madrasah   

Supervisi adalah segala bantuan dari supervisor atau semua pimpinan 

termasuk kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan 

meningkatkan kinerja guru atau staf dalam menjalankan tugas, fungsi dan 

kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.1 

Secara terminologi supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai 

serangkaian usaha bantuan kepada guru. Terutama bantuan yang berwujud layanan 

profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas serta supervisor 

lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.2 Supervisi merupakan proses 

pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru, pembinaan ini menyebabkan 

perbaikan atau peningkatan kemampuan profesional guru.3  

Carter Good’s Dictionary of Education sebagaimana yang dikutip oleh 

Ridwan Idris mendefinisikan supervisi sebagai segala usaha dari para pejabat 

sekolah yang diangkat kemudian diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi 

para guru dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melibatkan 

stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan 

                                                           

1Jasmani, “Pengertian Supervisi  Pendidikan,” dalam Sohiron, eds., Administrasi dan 
Supervisi Pendidikan (Cet. I; Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 164. 

2Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 
2012), h. 8. 

3E.Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2015), h. 182. 
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revisi-revisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar dan 

evaluasi pengajaran.4 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa supervisi kepala madrasah ialah semua hal yang dilakukan atau diberikan 

kepada guru berupa bantuan, membimbing dan menilai guru sebagai pendidik agar 

mampu bertugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat 

meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran.   

2. Tujuan Supervisi Kepala Madrasah 

Menurut Mulyasa, supervisi bertujuan mengembangkan iklim yang 

kondusif dan lebih baik dalam kegiatan pembelajaran, melalui pembinaan dan 

peningkatan kompetensi pedagogik. Menurut Amatembuan dalam Mulyasa, 

mengupas tujuan supervisi pendidikan berdasarkan hal tersebut tujuan dari 

supervisi ialah sebagai berikut:  

a. Membina para guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya 

dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut.  

b. Memperbesar kesanggupan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya 

menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif.  

c. Membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-

aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka 

merencanakan perbaikan-perbaikan.  

d. Meningkatkan kesadaran para guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja 

yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong 

menolong.  

                                                           

4Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan (dalam Aplikasinya di Sekolah) (Makassar: 
Alauddin University pers, 2014), h. 191 
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e. Memperbesar semangat para guru dan meningkatkan motivasi berprestasi 

untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya.  

f. Membantu para guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik.  

g. Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan (kolegalitas) di antara guru.5 

Secara lebih tegas dapat disimpulkan bahwa sasaran supervisi terbagi 

menjadi tiga bagian:  

1) Supervisi akademik, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada 

masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam 

lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses 

mempelajari sesuatu.  

2) Supervisi administrasi, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada 

aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar 

terlaksananya pembelajaran.  

3) Supervisi lembaga, yang menebarkan atau menyebarkan objek 

pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. 

Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan 

nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan.6 

Dalam buku Ridwan Idris menyatakan bahwa secara Nasional tujuan 

konkrit dari supervisi pendidikan adalah sebagai berikut:  

a. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan  

                                                           

5E.Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, h. 183. 

6Sohiron, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Pekanbaru:Kreasi Edukasi, 2015), h. 
168. 
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b. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid   

c. Membantu guru dalam dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode-

metode dan sumber-sumber pengalaman belajar 

d. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan 

guru itu sendiri  

e. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga merasa gembira dengan tugas 

yang diperolehnya  

f. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya 

dalam pembinaan di sekolah.7 

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di 

atas, maka  dapat  disimpulkan bahwa supervisi kepala madrasah bertujuan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran  secara   menyeluruh dan  

bukan  hanya   sekadar  untuk   memperbaiki mutu kinerja mengajar guru saja akan 

tetapi juga untuk terus membina pertumbuhan profesi guru untuk mencapai tujuan 

sekolah dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional, oleh karena itu dibutuhkan 

kerja sama serta sinergi dari semua pihak.  

3. Teknik-Teknik Supervisi Kepala Madrasah 

Supervisi pendidikan mempunyai beberapa teknik yang harus dipahami dan 

diketahui oleh seorang supervisor di antaranya: 

a. Teknik supervisi individu 

Syaiful Sagala menambahkan demonstrasi mengajar dan buletin supervisi 

ke dalam teknik supervisi bersifat individu, berikut penjelasan lebih lanjutnya:  

1) Kunjungan Kelas 

                                                           

7Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan (dalam Aplikasinya di Sekolah), h. 194. 
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Kunjungan kelas adalah suatu kunjungan yang dilakukan supervisor 

(kepala sekolah) ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar. 

Tujuan kunjungan kelas sebagai upaya supervisor memperoleh data 

tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan 

guru mengajar. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan pemberitahuan 

atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar 

undangan dari guru itu sendiri.  

2) Observasi Kelas  

Observasi kelas, dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas, 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan supervisor untuk mengamati 

guru yang sedang  mengajar di suatu kelas. Tujuan observasi kelas ingin 

memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai segala 

sesuatu yang terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Data 

yang diperoleh nantinya akan digunakan supervisor untuk melakukan 

pembinaan terhadap guru yang diobservasi.  

3) Inter-visitasi  

Kunjungan antar kelas dalam satu sekolah atau kunjungan antar sekolah 

sejenis merupakan suatu kegiatan yang terutama saling menukarkan 

pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha perbaikan 

dalam proses belajar mengajar. Manfaat yang dapat diperoleh dari 

kegiatan intervisitasi ini adalah dapat saling membandingkan dan 

belajar atas keunggulan dan kelebihan berdasarkan pengalaman masing-

masing.   
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4) Menilai Diri Sendiri  

Menilai diri sendiri adalah suatu teknik bersifat individu dengan cara 

guru memutuskan dan menilai dirinya sendiri apakah sudah melakukan 

hal yang  benar atau belum. Jika guru telah melakukan hal yang benar 

supervisor  mendorong guru agar lebih ditingkatkan. Tetapi jika guru 

tersebut menilai dirinya sendiri belum melakukannya dengan benar dan 

masih kurang atau ada yang keliru, maka supervisor membantu guru 

tersebut agar diupayakan untuk memperbaikinya. 

5) Demonstrasi Mengajar  

Demonstrasi mengajar adalah satu upaya supervisor membantu guru 

yang disupervisi dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana 

mengajar yang baik. Yang melakukan demonstrasi mengajar adalah 

supervisor yaitu pengawas sekolah atau kepala sekolah sebagai 

supervisor atau teman sejawat guru sebagai supervisor.  

6) Buletin Supervisi  

Buletin supervisi merupakan salah satu bentuk alat komunikasi dalam 

bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan 

sebagai alat membantu guru-guru memberikan informasi penting dalam 

memperbaiki situasi belajar mengajar.8 

b. Teknik supervisi kelompok 

Untuk memperdalam teknik-teknik supervisi bersifat kelompok tersebut 

berikut penjelasan lebih lanjut mengenai teknik tersebut, yaitu:  

                                                           

8Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Cet. II; Bandung: 
Alfabeta, 2012), h. 187-188. 
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1) Pertemuan Orientasi, Pertemuan orientasi adalah pertemuan yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah  dan kepala  sekolah  sebagai  

supervisor dengan  guru latih terutama guru baru yang bertujuan 

menghantar guru tersebut memasuki suasana kerja yang baru sebagai 

pendidik.  

2) Rapat Guru, rapat guru yang dipimpin oleh supervisor akan 

menghasilkan guru yang baik, jika direncanakan dengan baik, 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ditindak lanjuti sesuai 

dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat.  

3) Studi Kelompok Antar Guru, studi kelompok antara guru adalah suatu 

kegiatan dapat dilakukan  oleh  sejumlah  guru  yang   memiliki   

keahlian di bidang atau mata pelajaran tertentu. Study kelompok ini 

sering disebut dengan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) atau 

Kelompok Kerja Guru (KKG) di sekolah dan di daerah masing-masing.    

4) Diskusi sebagai Proses kelompok, diskusi adalah suatu pertukaran 

pikiran atau pendapat melalui proses percakapan antara dua atau lebih 

individu tentang suatu masalah untuk dicari alternatif pemecahannya. 

Diskusi merupakan salah satu alat bagi supervisor untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru-guru dalam 

menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan 

tukar pikiran antara satu dengan yang lain.9  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik supervisi kepala madrasah merupakan sebuah bentuk atau cara yang dapat 

digunakan oleh supervisor dalam melakukan supervisi yang sesuai dan benar 

                                                           

9Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, h. 175-179. 
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terhadap pendidik guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

tersebut. 

4. Prinsip Supervisi Kepala Madrasah 

Prinsip supervisi pendidikan hal yang sama juga terjadi dalam lembaga 

pendidikan Islam supervisor dalam supervisi pendidikan Islam meliputi kepala 

sekolah atau lembaga pengawas dan rekan sejawat. Kepala sekolah dan pengawas 

wajib menjadi supervisor karena merupakan atasan. Seorang pemimpin pendidikan 

yang disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya 

bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut:  

a. Prinsip ilmiah  

Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh 

dalam kemyataan pelaksanaan proses pembelajaran 

2) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, 

observasi dan percakapan pribadi  

3) Setiap kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis, berencana dan 

kontinu.  

b. Prinsip demokrasi  

Demokasi mengadung makna menjunjung tiggi harga diri dan martabat guru 

bukan berdasarkan atasan dan bawahan akan tetapi berdasarkan hubungan 

kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru merasa aman untuk 

mengembangkan tugasnya. 

c. Prinsip kerja sama  
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Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of 

idea, shering of eksperience memberi support mendorong, menstimulasi guru 

sehingga mereka merasa tumbuh bersama.  

d. Prinsip konstruktif kreatif  

Setiap guru akan merasa termituvasi dalam mengembangkan potensi 

kreativitas. Jika supervisi mampu menciptkan suasana kerja yang yang 

menyenangkan bukan dengan cara yang menakutkan. Supervisi juga harus 

berpegang teguh pada pancasila yang merupakan peinsip asasi dan merupakan 

landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Di samping prinsip di 

atas prinsip pendidikan dapat dibedakan atas prinsip positif dan prinsip negatif.10   

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

prinsip dari supervisi kepala madrasah adalah melakukan perbaikan secara terus 

menerus dengan cara memberikan bantuan kepada guru dengan menggunakan 

strategi, model dan teknik yang sesuai dengan permasalahan mengajar yang 

dihadapi guru tersebut. 

5. Pendekatan Supervisi Kepala Madrasah 

Menurut Muhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati dalam buku Arifuddin 

Siraj, membagi pendekatan supervisi  menjadi tiga yaitu:   

a. Pendekatan langsung (directive) adalah cara pendekatan terhadap masalah 

yang bersifat langsung serta memberikan arahan langsung. Pendekatan ini 

berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme ialah bahwa segala 

perbuatan berasal dari refleks yaitu respon terhadap ransangan atau stimulus. 

                                                           

10Rosmiaty Azis, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Sibuku, 2016), h. 68-69. 
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Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan 

rangsangan. 

b. Pendekatan tidak langsung (nondirective) adalah cara pendekatan tehadap 

permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan ini berdasarkan 

pemahaman psikologis humanistik yang sangat menghargai orang yang akan 

dibantu. Dalam hal ini guru mengemukakan masalahnya supervisor mencoba 

mendengarkan, memahami, apa yang dialami guru. Perilaku supervisor dalam 

hal ini yaitu:  

1) Mendengarkan,  

2) Memberanikan,   

3) Menjelaskan,  

4) Menyajikan,  

5) memecahkan masalah.  

c. Pendekatan collaborative adalah cara pendekatan yang memadukan 

pendekatan directive dan nondirective menjadi pendekatan baru. Pendekataan 

ini berdasarkan pada psikologi kognitif bahwa belajar adalah hasil panduan 

antara individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh pada 

pembentukan aktivitas individu. Perilaku supervisor dalam hal ini yaitu 

menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah dan 

negosiasi.11 

Menurut Franklin yang dikutip Piet A. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian 

dalam buku Arifuddin Siraj, melihat supervisi yang bersifat ilmiah meliputi dua 

tugas pokok: 

a. Membimbing guru-guru dalam medesain pembelajaran dan menyeleksi cara-

cara mengajar yang lebih baik,  
                                                           

11Arifuddin Siraj, Supervisi Akademik (Makassar: Alauddin University Press, 2014). h. 28-
29. 
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b. Mempersiapkan dan membenahi guru-guru.   

Ciri-ciri pendekatan supervisi yang bersifat scientific antara lain:   

1) Sistematis berarti dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinyu.  

2) Objektif artinya data tentang guru yang didapatkan berdasarkan observasi 

bukan tafsiran pribadi yang bersifat subjektif.   

3) Menggunakan alat (instrumen) yang dapat memberikan informasi sebagai 

umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar 

mengajar serta menggunakan prosedur dan teknik tertentu.  

4) Demokratis yaitu menjunjung tinggi azas musyawarah, memiliki jiwa 

kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.  

5) Kooperatif maksudnya guru-guru diikut sertakan dalam bekerja 

mengembangkan usaha bersama guna menciptakan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. 

6) Konstruktif dan kreatif, membina inisiatif guru serta menurunnya untuk 

aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat 

mengembangkan potensinya.12 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka pendekatan yang seharusnya 

dapat digunakan oleh kepala madrasah selaku supervisor dalam melaksanakan 

supervisi disesuaikan dengan data mengenai tentang kondisi guru yang sebenarnya, 

guru yang memerlukan pelayanan supervisi. Pendekatan yang digunakan bisa 

melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung atau bisa juga kolaboratif dan 

seorang supervaisor harus betul-betul menguasai pendekatan tersebut dalam 

melakukan tugasnya sebagai seseorang yang diperintahkan untuk melakukan 

pengawasan. 

                                                           

12Arifuddin Siraj, Supervisi Akademik, h. 23-24. 
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6. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah 

Menurut Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa menerangkan bahwa langkah-

langkah pelaksanaan supervisi akademik sekolah meliputi persiapan atau tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut:    

a. Tahap persiapan atau perencanaan merupakan tahap dimana supervisor  

merencanakan waktu, sasaran dan cara yang akan diterapkan selama melakukan 

supervisi. Pada tahap persiapan juga tercermin kegiatan supervisi secara 

keseluruhan, sehingga supervisor hendaknya melibatkan dan berkoordinasi 

dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan supervisi.  

b. Tahap pelaksanaan yang juga disebut dengan tahap pengamatan adalah cara 

kepala sekolah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Pelaksanaan supervisi hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan misalnya dilihat dari segi waktu pelaksanaan, supervisi 

dilaksanakan di awal dan di akhir semester, hal tersebut dimaksudkan sebagai 

perbandingan. Dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah juga harus 

memperhatikan aspek yang harus disupervisi, memahami instrumen yang 

digunakan dalam supervisi, serta memiliki wawasan yang luas karena supervisi  

dimaksudkan untuk memberi bantuan, membimbing atau membina guru dalam 

mengajar.  

c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tahapan terakhir pada rangkaian 

kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Penilaian pada kegiatan 

supervisi adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi, dapat dilihat 

pada ketetapan instrumen yang digunakan, keterlaksanaan program supervisi, 

hasil supervisi dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan 

supervisi. Sementara tahap tindak lanjut merupakan langkah pembinaan 
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program supervisi. Pada tahap tindak lanjut, kepala sekolah bersama dengan 

guru mengadakan pertemuan untuk membicarakan hasil pengamatan yang 

dilakukan kepala sekolah, apakah terdapat kekurangan saat guru melaksanakan 

pembelajaran, dapat pula guru mengungkapkan permasalahan yang mungkin 

selama ini dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru dan kepala sekolah 

dapat bertukar pikiran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

pembelajaran, sehingga kepala sekolah dapat memberikan solusi yang tepat bagi 

guru. Dapat pula tindak lanjut yang diberikan kepada guru yaitu diikutkan dalam 

pelatihan, workshop, seminar, studi lebih lanjut dan lain-lain.13 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

supervisi kepala madrasah dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi atau tindak lanjut yang mana ketiga tahapan ini sangat 

penting untuk dilakukan oleh seorang supervisor atau kepala madrasah dalam 

melakukan kegiatan supervisi. 

7. Ruang Lingkup Supervisi Kepala Madrasah 

Ruang lingkup supervisi pendidikan merupakan seluruh aspek kemampuan 

yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan suatu sekolah. Mukhtar dan Iskandar 

mengatakan pada hakikatnya ruang lingkup supervisi suatu sekolah meliputi:  

a. Supervisi di bidang kurikulum.  

b. Supervisi di bidang kesiswaaan.  

c. Supervisi di bidang kepegawaian.  

d. Supervisi di bidang sarana dan prasarana.  

e. Supervisi di bidang keuangan.  

                                                           

13Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), h. 55. 
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f. Supervisi di bidang humas. 

g. Supervisi di bidang ketatausahaan.14 

Ruang lingkup supervisi pendidikan secara umum meliputi supervisi 

akademik yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan proses pembelajaran, 

Supervisi akademik dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis dan supervisi 

manajerial.15 

Berdasarkan bentuknya jenis supervisi pendidikan tersebut, dapat diuraikan 

menjadi tiga yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi dan supervisi klinis 

sebagai berikut:  

a. Supervisi Akademik  

Kinerja guru dalam aktivitasnya, seperti merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran hingga mengevaluasi hasil belajar peserta didik dapat 

dipengaruhi oleh kualitas layanan supervisi akademik.16 Menurut Mulyasa, 

supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui siklus 

perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat dan umpan balik yang 

objektif dan segera.17 

Supervisi akademik menurut Glickman sebagaimana dikutip Daryanto dan 

Tutik Rachmawati, merupakan serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk 

mengembangkan keahliannya mengelola proses pembelajaran demi tercapaianya 

tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Daresh supervisi akademik merupakan 

                                                           

14Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Jakarta: Gaung Persada 
Perss, 2009), h. 41. 

15Sohiron, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 174. 

16Ratlin, “Pengaruh Kualitas Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Terhadap Kinerja 
Guru Sains SMA Negeri di Kota Baubau”, Pep Educational Assesment, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 18. 

17E. Mulyasa, Manajeman & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara,  
2013), Cet. 3, h. 249. 



28 
 

 
 

upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran.18 

b. Supervisi Administrasi  

Supervisi administrasi adalah supervisi yang ditujukan pada pembinaan 

dalam pemanfaatan setiap sarana dan prasarana bagi keperluan kegiatan 

pembelajaran.19 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi 

administrasi adalah kepala sekolah, administrasi kesiswaan, administrasi 

ketenagaan, administrasi ketenagaan pendidikan, administrasi keuangan, 

administrasi perlengkapan ujian akhir, administrasi penerimaan siswa baru, 

administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, administrasi kelembagaan guru 

kelas, administrasi laboratorium, administrasi perpustakaan, administrasi 

perkantoran dan surat menyurat, administrasi kegiatan ekstrakurikuler dan 

sebagainya.20 

c. Supervisi klinis 

Istilah “Klinis” erat kaitannya dengan cara pengobatan yang dilakukan oleh 

seorang dokter kepada para pasiennya. Pemberian obat oleh dokter setelah dokter 

melakukan pengamatan secara langsung tehadap pasien. Dalam istilah supervisi. 

Klinis berkaitan langsung terhadap pengajaran. Menurut Syaiful Sagala supervisi 

klinis adalah upaya yang dirancang secara rasional dan praktis untuk memperbaiki 

performansi guru di kelas, dengan tujuan untuk mengembangkan profesionalisme 

guru dan perbaikan pengajaran.21 

                                                           

18Daryanto dan Tutik Rahmawanti, Supervisi Pembelajaran Inspeksi meliputi Controlling, 
Correcting, Judging, Directing, Demonstration (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 36. 

19Daryanto dan Tutik Rahmawanti, Supervisi Pembelajaran Inspeksi meliputi Controlling, 
Correcting, Judging, Directing,, h. 43. 

20Arifuddin Siraj, Supervisi Akademik, h. 142. 

21Sohiron, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 192-193. 
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Menurut Mukhtar dan Iskandar dalam buku Sohiron menyebutkan bahwa 

istilah klinis merujuk kepada unsur-unsur khusus sebagai berikut:  

1) Adanya hubungan tatap muka antara supervisor dan guru di dalam 

proses supervisi.  

2) Fokus pada tingkah laku yang sebenar dari guru di dalam kelas.  

3) Observasi secara cermat.  

4) Pendeskripsian data observasi secara terperinci.  

5) Supervisor dan guru secara bersama-sama menilai penampilan guru.  

6) Fokus observasi sesuai dengan kebutuhan dan penampilan guru.22 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup supervisi kepala madrasah ada tiga hal yaitu supervisi akademik, 

supervisi administrasi dan supervisi klinis. Supervisi akademik lebih ditekankan 

pada pelaksanaaan proses pembelajaran sedangkan objek sasaran supervisi 

administrasi pada guru terletak pada administrasi pendukung terlaksananya proses 

pembelajaran.   

 

B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Darmadi kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan 

memuaskan apabila apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin kinerja guru dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas dan pendidikan sesuai 

dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah 

ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. 

                                                           

22Sohiron, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 194. 
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Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru.23  

Guru sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi (transfer of 

knowledge) saja, tetapi lebih dari itu guru dapat disebut juga sebagai sentral 

pembelajaran. Guru merupakan elemen yang sangat strategis dalam sebuah sistem 

pendidikan sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan, kepribadian guru 

dalam memberikan perhatian yang hangat dan suportif diyakini bisa memberi 

motivasi belajar siswa.24 Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada 

kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak 

bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. 25  

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pada pasal 

1 ayat 1 dijelaskan 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.26 

Menurut Momon Sudarma kinerja guru adalah  hasil kerja baik dalam 

bentuk dokumen, maupun efek dari proses pembelajaran yang berkembang dalam 

diri peserta didik sebagai bagian dari proses belajar mengajar.27 

                                                           

23http://repository.usm.ac.id, diakses 22 Maret 2022. 

24Suwignyo Widagdo, dkk, Penilaian Kinerja, Budaya Kerja dan Kepemimpinan (Jember: 
Mandala Perss, 2020), h. 5. 

25Darmawati, dkk, “Pengaruh Supervisi Pendidikan Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 
1 Parung Bogor Kecamatan Parung Kabupaten Bogor”, Jurnal Governansi, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 
16.. 

26Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 2. 

27Momon Sudarma, Profesi Guru (Dipuji, Dikritisi dan Dicaci) (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), h. 135. 

http://repository.usm.ac.id/
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Selain itu masih dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen bahwa guru adalah  pendidik profesional dengan tugas utama: 

a. Mendidik, merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu 

pengetahuan. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk 

mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Proses mendidik murid 

merupakan hal yang lebih sulit untuk dilakukan setelah mengajarkan suatu 

ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus dapat menjadi teladan yang 

baik bagi murid-muridnya sehingga para murid dapat memiliki karakter yang 

baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. 

b. Mengajar, seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu 

kepada para murid. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam 

hal intelektual sehingg para murid mengetahui tentang materi dari suatu 

disiplin ilmu. 

c. Membimbing dan Mengarahkan, para peserta didik mungkin saja mengalami 

kebingungan atau keraguan dalam proses belajar-mengajar. Seorang guru 

bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar 

tetap berada di jalur yang tepat, dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. 

d. Melatih, seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para muridnya agar 

memiliki keterampilan dan kebutuhan dasar. Bila di sekolah umum para guru 

melatih murid tentang keterampilan dan permainan dasar, maka di sekolah 

kejuruan para guru memberikan keterampilan dan pengembangan lanjutan. 

e. Menilai dan mengevaluasi, menilai dan mengevaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan.28 

                                                           

28Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 2. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru merupakan sebuah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dengan 

suatu hasil kerja baik dalam bentuk dokumen maupun perubahan dari siswa yang 

diajarnya. 

2. Indikator Kinerja Guru 

Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran sangat penting dan strategis 

dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan 

kemandirian sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan.29 

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

pasal 35:  

(1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan.  

(2) beban kerja guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat jam) tatap muka dan 

sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam satu (satu) 

minggu.  

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimamksud 

pada ayat (1) dan ayat (2)  diatur dengan peraturan pemerintah.30 

                                                           

29Abd. Khalid, “Kinerja Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 
Lore Utara”, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 2. 

30Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 16. 
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Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa 

indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan 

pembelajaran di kelas yaitu:  

a. Perencanaan kegiatan pembelajaran  

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru 

dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran   

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran.  

1) Pengelolaan kelas  

Kemampuan menciptakan suasana yang kondusif di kelas guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi 

seorang guru dalam pengelolaan kelas. 

2) Penggunaan media dan sumber belajar  

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasai 

guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar.  

3) Penggunaan metode pembelajaran  

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan.  

c. Evaluasi/ penilaian pembelajaran  
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Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan 

alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi.31 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2009 tentang 

pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan:  

(1) Beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam 

dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam satu minggu 

pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari 

pemerintah/pemerintah daerah.  

(2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan 

pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam satu 

minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala satuan pendidikan 

yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/ konselor.  

(3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala 

satuan pendidikan adalah paing sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 

1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi 

wakil kepala satuan pendidikan  yang berasal dari guru bimbingan 

konseling/ konselor.  

(4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) 

jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.  

                                                           

31Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 10. 
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(5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paing 

sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.  

(6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu 

paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau 

lebih satuan pendidikan.  

(7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling 

sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.32 

Menurut Rusman, terdapat tiga indikator kinerja guru yaitu:  

a. Perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran  

Tahap perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

akan berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan 

guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, pengggunaan media, sumber 

belajar, penggunaan metode dan strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut 

merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam 

pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.  

c. Evaluasi dalam kegiatan pembelajaran 

 Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

                                                           

32Permendikbud, Tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, h. 2. 
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menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, 

pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. Oleh kerena itu guru harus mampu 

melakukan proses evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan33 

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

Pemerintah No.19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “kompetensi guru meliputi 

kompetensi kepribadian pedagogi, profesional dan sosial”.34   

a. Kompetensi Kepribadian  

1) Bertindak sesuai dengan norma hokum, norma sosial, bangga sebagai guru 

dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma  

2) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja sebagai guru  

3) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir 

dan bertindak  

4) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki pribadi yang disegani. 

b. Kompetensi Pedagogik  

1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal 

ajar awal peserta didik  

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran  

                                                           

33Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 75-
78. 

34Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 6. 
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3) Menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif  

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran  

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya 

c. Kompetensi Profesional  

1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, seperti : 

memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami 

struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren 

dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

seharihari  

2) Menguasai struktur dan metode keilmuan, seperti: menguasai langkah-

langkah penelitian dan kajian kritis unutk memperdalam pengetahuan 

materi bidang studi secara profesional dalam konteks global  

d. Kompetensi Sosial  

1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik  

2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan  

3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik/masyarakat sekitar.35 

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja 

guru adalah hal yang sangat penting dalam mendukung sebuah kegiatan 

                                                           

35Suwignyo Widagdo, dkk, Penilaian Kinerja, Budaya Kerja dan Kepemimpinan, h. 21-
22. 
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pembelajaran, yang mana seorang guru dituntut untuk sebisa mungkin melakukan 

pemberian pembelajaran secara baik dan benar kepada siswa-siswanya. 

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

Pada dasarnya kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Baik itu faktor internal maupun eksternal 

sama-sama membawa dampak tersendiri bagi kinerja guru. Kualitas kinerja guru 

sendiri sangat menentukan kualitas hasil pendidikannya, karena guru adalah pihak 

yang langsung bersentuhan dengan peserta didik dalam proses pendidikan belajar 

mengajar di sekolah. Keberhasilan lembaga pendidikan (madrasah) dipengaruhi 

oleh struktur organisasi yang tepat, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas dari para peserta yang berkecimpung dalam organisasi tersebut. Semakin 

disiplinnya para peserta organisasi dalam lembaga pendidikan, maka kinerja para 

guru dalam mencapai tujuan akan bertambah baik. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru diataranya sebagai berikut:  

a. Faktor internal 

 kinerja guru ialah suatu faktor yang datang dari dalam diri seorang pendidik 

yang mana dapat mempengaruhi kinerjanya yakni meliputi; kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi, pengalaman lapangan dan latar 

belakang keluarga.36 Dalam melaksanakan tugasnya guru harus memiliki 

kinerja yang berbeda-beda yang mana semua itu tergantung pada faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor internal yang 

bias mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja yaitu, faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Kedua faktor tersebut akan penulis 

uraikan sebagai berikut:  

                                                           

36Barnawi dan Muhammad Arifin, Kinerja Guru Profesional: Instrument Pembinaan, 
Peningkatan dan Penilaian, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2014), h. 43 
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1) Faktor kemampuan.        

Faktor kemampuan pendidik atau guru sangatlah penting bahkan 

berpengaruh untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu untuk keperluan 

analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi dan kemampuan 

kinerja dalam menampilkan proses belajar mengajar, minimal harus 

memiliki empat kemampuan yakni sebagai berikut :  

a) Dapat merencanakan proses belajar mengajar.  

b) Biasa melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar. 

c) Mampu menilai kemampuan proses belajar mengajar. 

d) Dapat menguasai bahan pelajaran. Faktor kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru juga sudah dibahas oleh pemerintah Indonesia.  

2) Faktor motivasi.  

  Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu moveree yang berarti 

bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan 

sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Motivasi 

sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk 

mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, sedangkan untuk mengambil suatu 

tindakan yang dikehendaki, sebagai motif dan daya gerak seseorang untuk berbuat. 

Karena perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh 

keinginan untuk mencapai tujuan.37 Oleh karena itu, motivasi adalah hal yang 

sangat penting dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar, karena dengan 

motivasi dapat melahirkan dorongan yang sangat kuat untuk perubahan dalam diri 

seseorang yang mana ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk 

mencapai pengajaran secara maksimal serta dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran. Motivasi sendiri sebagai pemberian daya penggerak yang 
                                                           

37Hamsiah Djafar dan Nurhafizah N, “Pengaruh Motifasi Kepala Sekolah terhadap Kinerja 
Guru dan Pegawai di SMK Muhammadiyah 3 Makasar,” Al-Idarah, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 4. 
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menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja secara 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan.  

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang dating dari luar diri seorang 

guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya yang mana meliputi:  

1) Gaji  

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja seorang guru adalah gaji. Gaji 

merupakan salah satu bentuk kompensasi atas prestasi kerja yang diberikan oleh 

pemberi kerja kepada pekerja. Gaji adalah balasan jasa dalam bentuk uang yang 

diterima pegawai atau karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai 

seorang pegawai atau karyawan yang memberikan sumbangan dalam mencapai 

tujuan organisasi. Gaji dapat juga disebut sebagai bayaran tetap yang diterima 

seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi.  

2) Sarana dan prasarana 

Sarana  adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Atau bisa juga diartikan 

sebagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung di pergunakan untuk 

menunjang berjalannya proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. 

Dengan demikian sarana pendidikan akan berperan dengan baik ketika penggunaan 

sarana tersebut digunakan secara optimal. Sedangkan prasarana pendidikan adalah 

semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana 

adalah satu kesatuan pendukung terlaksananya proses belejar mengajar dengan 

efektif dan optimal. Jadi dengan adanya sarana dan prasarana diharapkan dapat 

membatu berjalannya proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai 
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dengan efektif. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik.   

3) Lingkungan kerja fisik   

Lingkungan kerja menjadi salah satu faktor situasional yang berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan kerja sendiri dapat diubah sesuai dengan keinginan pendesainnya. 

Maka dari itu lingkungan kerja harus didesain agar menjadi kondusif terhadap 

pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik yakni meliputi 

pencahayaan, pewarnaan, udara, kebersihan, kebisingan, dan keamanan.  

4) Kepemimpinan   

Dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan 

kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan yang terutama yakni 

tingkat prestasi suatu organisasi atau lembaga kemampuan dan keterampilan 

kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting untuk efektifitas sebuah 

organisasi. Menurut Hasan Basri, kepemimpinan merupakan sifat dari dalam diri 

seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sifat pemimpin 

dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh 

pelaksanaan wewenangnya telah didelegasikan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya.38 Oleh karena itu, baik dan buruknya pegawai selalu dihubungkan 

dengan kepemimpinannya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mengusahakan 

sebaik mungkin kepemimpinannya agar dapat meningkatkan kinerja guru atau 

pegawainya. 

                                                           

38Hasan Basri, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 16. 
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Salah satu faktor lain yang dapat menjadi faktor dari kemampuan kinerja 

guru ialah kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Menurut Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: 
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.39 

Sutermeister berpendapat bahwa produktivitas ditentukan oleh kinerja guru, 

sedangkan kinerja guru itu sendiri tergantung pada dua hal yaitu kemampuan dan 

motivasi.40 Sementara itu Gibson memberikan gambaran lebih rinci dan 

komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu:  

1) Variabel individu, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar 

belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, dan demografi (umur, asal-

usul, jenis kelamin).  

2) Variabel organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur desain pekerjaan.  

3) Vriabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan 

motivasi.41 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru itu ada dua yaitu internal dan 

eksternal yang tentunya akan sangat memengaruhi kinerja guru pada saat 

melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik. 

4. Penilaian Kinerja Guru 

Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki fungsi utama yaitu untuk 

menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan 

yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas 
                                                           

39Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, h. 6. 

40Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 147. 

41Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, h. 147-148. 



43 
 

 
 

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.42 Penilaian kinerja guru 

perlu dilakukan untuk mengendalikan kualitas penyelenggaraan pembelajaran atau 

pendidikan di sekolah. Penilaian kinerja mengacu kepada satu sistem formal dan 

terstruktur yang mengukur, menilai dan memengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran.43 Kinerja yang 

terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu 

tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak 

mengurangi jam mengajar tatap muka.44 

Pihak sekolah melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 

guru. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas 

guru, hasil penilaian kinerja guru dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang 

dinilai  dan dapat memberikan umpan balik kepada guru yang bersangkutan.45  

Standard prestasi perlu dirumuskan untuk dijadikan rujukan dalam 

membuat penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang 

diharapkan. Menurut pandangan dari Fanani, M. Z. standar penilaian kinerja 

mengikuti: 

a. Hasil yang merujuk kepada ukuran output utama organisasi 

b. Kecukupan, merujuk kepada penggunaan sumber daya manusia sesuai 

keperluan organisasi 

                                                           

42Daryanto dan Tasrial, Pengembangan Karir Profesi Guru (Gava Media: Yogyakarta, 
2015), h. 101. 

43Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, Guru Profesional (Bandung: PT Refika Aditama, 
2012), h.25. 

44Daryanto dan Tasrial, Pengembangan Karir Profesi Guru, h. 102. 

45Aripin, dkk, “The Effect of Certification and Principal’s Supervision toward Teacher’s 

Performance”, International Journal of Progressive Sciences and Technologies(IJPSAT), Vol. 20, 
No. 2, 2020, h. 19. 
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c. Kepuasan, merujuk kepada kejayaan organisasi dalam memenuhi keperluan 

unit kerja atau anggota  

d. Penyesuaian, merujuk pada ukuran responsif organisasi terhadap perubahan.46 

Berkenaan dengan standard prestasi guru, pakar pendidikan menyatakan 

bahwa, standard prestasi guru berkaitan dengan kualiti guru dalam melaksanakan 

tugasnya seperti:  

a. Bekerja dengan siswa secara individu,  

b. Persiapan dan perancangan pembelajaran,  

c. Penggunaan media instruksional,  

d. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran 

e. Kepemimpinan aktif dari guru.47  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penilaian kinerja guru merupakan sebuah penilaian terhadap kemampuan dari 

guru tersebut dalam menjalankan tugasnya berupa keterampilan yang 

dimilikinya dalam melakukan proses pembelajaran, pendampingan dan lain 

sebagainya. 

                                                           

46Gunawan, dkk, Kompetensi Kinerja Guru Menurut Kurikulum Karakter (K-13)  (Jakarta: 
Sefa Bumi Persada, 2018), h. 49. 

47Gunawan, dkk, Kompetensi Kinerja Guru Menurut Kurikulum Karakter (K-13), h. 50. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

survei Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif 

untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya penelitian 

survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.1 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis dapat mengambil sebuah 

kesimpulan bahwa penelitian ini berdasarkan metodenya adalah jenis penelitian 

survei yang merupakan bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MTs Negeri Gowa, yang beralamatkan Jl. Malino 

No. 7, Balang-Balang, Bontomarannu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan 

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh kejelasan pada penelitian ini, maka penulis 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono menjelaskan 

pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

                                                           

1Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), h. 100. 
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tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditentukan.2 

Berdasarkan pendapat di atas maka untuk mendapatkan informasi, data dan 

fakta yang nantinya akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan pada 

penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua guru di MTs Negeri Gowa 

yang berjumlah 45 orang termasuk kepala madrasah. Dimana terdapat 39 orang 

PNS dan 6 orang Non PNS berdasarkan dari fakta yang diberikan oleh salah satu 

guru di MTs Negeri Gowa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.4 

                                                           

2Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Cet.III; Bandung: Alfabeta. 2014), h. 35. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2015) h.117. 

4Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 64. 
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Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 

jenuh. Maka dalam penelitian ini, semua populasi yang ada dalam penelitian akan 

dijadikan sampel karena jumlah populasi kurang dari 100 orang yaitu 45 orang guru 

di MTs Negeri Gowa. 

D. Variabel dan Indikator Penelitian 

1. Variabel 

Sugiyono dalam bukunya menyimpulkan pengertian variabel penelitian 

adalah suatu atribut sifat atau nilai dari seseorang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik 

kesimpulannya.5 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu:  

a. Variabel Independen yang diwakilkan oleh simbol X adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat (dependen). Variabel Independen (variabel X) dalam penelitian ini 

adalah Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah di MTs Negeri 

Gowa.  

b. Variabel Dependen yang diwakili oleh simbol Y adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen (variabel Y) dalam penelitian ini adalah Peningkatan Kinerja Guru 

di MTs Negeri Gowa.  

Dalam penelitian ini definisi variabel penelitian adalah Pengaruh 

Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap Peningkatan Kinerja Guru di 

MTs Negeri Gowa. 

2. Indikator Penelitian 

                                                           

5Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinas (Mixed and Metods) (Cet. IV; Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 64 
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Indikator pelaksanaa supervisi kepala madrasah dibatasi dengan melihat 

langkah-langkah pelaksanaan supervisi kepala madrasah menurut Jasmani Asf dan 

Syaiful Mustofa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, tahap evaluasi dan tindak 

lanjut supervisi. Sedangkan indikator penilaian peningkatan kinerja guru dibatasi 

dengan melihat pelaksanaan kegiatan pembelajaran menurut Undang-Undang No 

14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang meliputi bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian dalam kegiatan pembelajaran. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.6 Kuesioner digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs 

Negeri Gowa. 

2. Dokumentasi 

Menurut Clemmens dalam buku Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik instrumen 

dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan 

analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti 

sejarah, landasan hukum dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek 

penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, 

                                                           

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  
h.199. 
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notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan 

artefak.7 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.8 Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket  

Kuesioner yang disusun dalam bentuk model skala likert. Skala likert yaitu 

metode penskalaan pernyataan sikap, pendapat atau persepsi seseorang maupun 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.9 Peneliti dalam hal ini menggunakan 

angket tertutup yakni responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan adapun alternatif jawabannya sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Skor Jawaban Skala Likert 

                                                           

7Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 83. 

8Eko Putro Widoyono, Teknik Penyusunan Instrument Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014),  h.  51.   

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h.134. 

 
 

Jawaban Skor Jawaban Positif Skor Jawaban Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 
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2. Format catatan dokumentasi. 

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen  

1. Validasi Instrumen  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.10Uji validasi yang peneliti gunakan adalah 

validasi konstruk. Penentuan alat ukur validasi ini didasarkan pada asumsi bahwa 

alat ukur yang digunakan akan mengandung definisi oprasional yang tepat serta 

berasal dari suatu konsep teoritis yang dapat diamati dan diukur. Analisis item 

dilakukan dengan  menggunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan 

program komputer SPSS versi 25 for windows. Rumusnya yaitu 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 (∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√{𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi variabel X dan Y 

∑ 𝑥 = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ 𝑌 = Jumlah skor dalam distribusi Y 

𝑁  = Jumlah subyek keseluruhan item dinyatakan valid apa bila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

                                                           

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h.173. 

 

Kurang Sesuai (KS) 2 3 

Tidak Sesuai (TS) 1 4 
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Sebuah butir instrumen valid apabila koefisien rxy yang diperoleh > r. 

Apabila r hitung > dari r tabel, maka butir tersebut valid. Begitu juga sebaliknya 

apabila r hitung < r tabel maka butir tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil validasi 

dengan bantuan SPSS versi 25 diketahui hasil uji validitasnya dapat dilihat pada 

tabel Item-Total Statistics, pada kolom Corrected Item-Total Correlation diketahui 

nilai r hitung untuk tiap item soal. Setelah itu, dibandingkan dengan r tabel df = 45-

2 = 43 pada taraf 5% atau 0,05. Maka terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2  

Uji Validitas Supervisi Kepala Madrasah 

Variabel Butir Soal R Hitung R Tabel Keterangan 

Supervisi 

Kepala 

Madrasah 

1 0,335 0.301 Valid 

2 0,353 0.301 Valid 

3 0,444 0.301 Valid 

4 0,380 0.301 Valid 

5 0,508 0.301 Valid 

6 0,513 0.301 Valid 

7 0,364 0.301 Valid 

8 0,335 0.301 Valid 

9 0,507 0.301 Valid 

10 0,464 0.301 Valid 

12 0,667 0.301 Valid 

12 0,409 0.301 Valid 

13 0,568 0.301 Valid 

14 0,476 0.301 Valid 

15 0,366 0.301 Valid 

16 0,430 0.301 Valid 
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17 0,463 0.301 Valid 

18 0,453 0.301 Valid 

19 0,487 0.301 Valid 

20 0,359 0.301 Valid 

21 0,390 0.301 Valid 

22 0,349 0.301 Valid 

23 0,477 0.301 Valid 

24 0,357 0.301 Valid 

25 0,348 0.301 Valid 

26 0,396 0.301 Valid 

Jadi dari 26 butir soal pernyataan yang telah diuji pada variabel supervisi 

kepala madrasah telah ditemukan bahwa semua soal valid artinya r hitung > r hitung 

sehingga semua soal bisa digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.3  

Uji Validitas Kinerja Guru 

Variabel Butir Soal R Hitung R Tabel Keterangan 

Kinerja Guru 1 0,352 0.301 Valid 

2 0,477 0.301 Valid 

3 0,562 0.301 Valid 

4 0,538 0.301 Valid 

5 0,500 0.301 Valid 

6 0,339 0.301 Valid 

7 0,361 0.301 Valid 

8 0,344 0.301 Valid 

9 0,476 0.301 Valid 

10 0,371 0.301 Valid 



53 
 

 
 

11 0,473 0.301 Valid 

12 0,326 0.301 Valid 

13 0,325 0.301 Valid 

14 0,551 0.301 Valid 

15 0,651 0.301 Valid 

16 0,563 0.301 Valid 

17 0,576 0.301 Valid 

18 0,610 0.301 Valid 

19 0,499 0.301 Valid 

20 0,324 0.301 Valid 

21 0,516 0.301 Valid 

22 0,492 0.301 Valid 

23 0,374 0.301 Valid 

24 0,655 0.301 Valid 

25 0,782 0.301 Valid 

26 0,568 0.301 Valid 

27 0,483 0.301 Valid 

28 0,562 0.301 Valid 

29 0,705 0.301 Valid 

30 0,702 0.301 Valid 

31 0,604 0.301 Valid 

32 0,499 0.301 Valid 

33 0,592 0.301 Valid 

34 0,329 0.301 Valid 

35 0,589 0.301 Valid 

36 0,391 0.301 Valid 
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37 0,410 0.301 Valid 

38 0,590 0.301 Valid 

39 0,711 0.301 Valid 

 40 0,600 0.301 Valid 

41 0,316 0.301 Valid 

42 0,556 0.301 Valid 

43 0,530 0.301 Valid 

44 0,663 0.301 Valid 

45 0,393 0.301 Valid 

46 0,677 0.301 Valid 

47 0,458 0.301 Valid 

48 0,307 0.301 Valid 

49 0,601 0.301 Valid 

50 0,745 0.301 Valid 

51 0,598 0.301 Valid 

52 0,411 0.301 Valid 

Jadi dari 52 butir soal penyataan yang telah diuji pada variabel kinerja guru 

telah ditemukan bahwa semua soal valid artinya r hitung > t hitung sehingga semua 

soal bisa digunakan dalam penelitian ini. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Realibilitas instrumen merujuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

istrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 
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dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

maka beberapa kalipun diambil tetap akan sama.11 Reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena rumus Alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau 

soal berbentuk uraian.𝜎𝑡
2 

Adapun rumus Alpha yang digunakan yaitu: 

𝑟 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
][1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2  

Keterangan:  

𝑟 = Reliabilitas instrumen 

𝑘 = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ 𝜎𝑏
2  = Total varians butir 

𝜎𝑡
2 = Total varians 

Dari hasil uji SPSS diketahui bahwa reliabilitas dari variabel supervisi 

kepala madrasah terdapat r hitung 0,875 dari 26 item pernyataan bila dibandingkan 

dengan r tabel (df = 45-2) taraf 5% = 0,301. Maka berdasarkan kriteria yang 

menyatakan bahwa apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel (0,875 > 0,301) 

maka penyataan tersebut reliabel. Begitupun dengan variabel kinerja guru terdapat 

r hitung 0,952 dari 52 item pernyataan bila dibandingkan dengan r tabel 0,301. 

Maka berdasarkan kriteria r hitung lebih besar daripada r tabel maka dikatakan 

reliabel karena (0,952 > 0,301). 

H. Teknik Analisis Data 

                                                           

11Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 91. 
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Analisis yang dimaksud untuk mengkaji lebih dalam pengujian hipotesis 

penelitian yang telah penulis rumuskan. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.12 

Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan 2 teknik analisis yaitu 

sebagai berikut:  

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.13 Untuk analisis statistik deskriptif penulis akan 

menggunakan pengolahan data secara manual adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimum dan minimum  

b. Menghitung besarnya range dengan rumus:  

R = NT-NR Keterangan:  

R     : Range  

NT  : Nilai tertinggi   

NR  : Nilai terendah  

                                                           

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h.209. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h.207. 
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c. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus:  

i = 1+ (3,33) log n  

keterangan:   

i : interval    

n : jumlah responden  

d. Menghitung panjang kelas dengan rumus:  

P = r/i  

Keterengan:  

P  : panjang kelas  

r  : Range  

i  : interval  

e. Membuat tabel distribusi frekuensi  

f. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan :  

𝑥 ̅: Rata-rata (mean) 

∑ 𝑓𝑖 : Jumlah frekuensi  

𝑥𝑖 : Titik Tengah  

g. Menghitung presentase frekuensi dengan rumus; 

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100% 

Keterangan :  
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P : Presentasi  

F : Frekuensi  

N : Banyaknya responden  

h. Menghitung nilai standar deviasi dengan rumus;     

𝑆𝐷 = √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
) 

𝑆𝐷 : Standar deviasi  

∑ 𝑓𝑖 : Jumlah frekuensi  

𝑥 : skor  

𝑛 : Responden  

i. Kategorisasi  

Untuk mempermudah mengetahui gambaran pelaksanaan supervisi kepala 

madrasah dan gambaran peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa. Maka, 

dibuat rincian menurut kategori nilai yang meliputi tiga kategori yaitu kategori 

tinggi, kategori sedang dan kategori rendah. Ditentukan berdasarkan teori 

kategorisasi oleh Saifuddin Azwar.14 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rumus 

berikut: 

Tinggi  : 𝑋 ≥  (𝜇 + 1,0 𝜎) 

Sedang  : (𝜇 + 1,0 𝜎)  ≤ 𝑋 <  (𝜇 + 1,0 𝜎) 

Rendah  : 𝑋 < (𝜇 − 1,0 𝜎) 

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial  

                                                           

14Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka belajar,2015), h. 
109 
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Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.15 Dalam 

penelitian ini pengolahan data mengunakan bantuan SPSS 25. Adapun langkah-

langkah analisis statistik inferensial secara manual yaitu sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu 

dilakukan pengujian model distribusi normal yang digunakan sebagai sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.16 Teknik yang akan digunakan 

untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut:  

1) Tests of Normality dengan uji Kolmogorov-Smirnov  

a) Jika nilai Sig atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 distribusi data 

adalah tidak normal. 

b) Jika nilai Sig atau signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi data 

adalah normal.17 

2) Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

                                                           

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h.209. 

 

16Budi Susetyo, Statistika untuk Analisis Data Penelitian Dilengkapi Cara Perhitungan 
Dengan SPSS dan MS Office Excel (Cet. IV; Bandung: Refika Aditama, 2017), h.144. 

17J. Supranto dan Nandan Limakrisna, Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun 
Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 91. 
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b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Analisis regresi sederhana dengan rumus:  

Persamaan regresi sederhana: �̂�  = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan:  

�̂�  :Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

𝑎   :Bilangan Konstan  

𝑏 : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variable 

independen. Bila 𝑏 (+) maka naik, Bila 𝑏 (−) maka terjadi penurunan.  

𝑋 : Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu.  

Untuk menghitung nilai a dengan menggunakan persamaan:   

𝑎 =  
(∑ 𝑌) (∑ 𝑋2)  −  (∑ 𝑌) (∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan:    

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

c. Uji signifikan (Uji t)  

Uji-t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa. 

Sebelum dilanjutkan dengan penguji hipotesis yang telah ditentukan maka terlebih 

dahulu melakukan beberapa perhitungan sebagai berikut:  

1) Mencari Epsilon Simpan baku, dengan rumus: 

∑ = ∑ 𝑌2 
2

𝑒
−  𝑏2 (∑ 𝑋2) 
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Di mana: 

∑      ∶2
𝑒  Epsilon (jumlah) simpanan baku  

∑ 𝑌2 : Jumlah total semua deviasi Y setelah mengalami penguadratan  

𝑏2     : Koefisien regresi b yang dikuadratkan 

 ∑ 𝑋2  : Jumlah total semua deviasi X setelah mengalami penguadratan. 

2) Mencari nilai Varians Sampel (𝑆𝑒
2), dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑒
2 =  

∑𝑒
2

𝑛 − 2
 

Di mana:  

𝑆𝑒
2  : Varians Sampel  

∑𝑒
2  : Epsilon (jumlah) simpanan baku  

𝑛     : Jumlah sampel  

3) Menghitung nilai sb dengan rumus :  

Formulasi standar error dari b, yang ternyata telah dirumuskan 

sebagai berikut :  

𝑆𝑏 = √
𝑆𝑒

2

∑ 𝑋2
 

Di mana: 

𝑆𝑏 : standar error b  

𝑆𝑒
2  : Varians Sampel  

∑ 𝑋2 : Jumlah total semua deviasi X setelah mengalami penguadratan 

d. Menghitung statistik uji-t  
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Hipotesis penelitian adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs 

Negeri Gowa”. 

Sedangkan hipotesis statistiknya adalah:  

𝐻0 : 𝛽 = 0  

𝐻1 ∶  𝛽 ≠ 0 

Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien a dan 

b pada persamaan regresi �̂� = 𝑎 + 𝑏𝑋 adalah statistic uji t.  

𝑡𝑏 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Bandingkan 𝑡𝑡𝑎𝑏 untuk 𝛼 = 0,05 dengan 𝑡𝑏. Jika 𝑡𝑏 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 atau 𝐻0 

diterima, hal ini berarti kostanta persamaan regresi tidak signifikan. Sedangkan 

𝑡𝑏 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 atau 𝐻0 ditolak atau koefisien regresi bersifat signifikan.18 

 

                                                           

18Kadir, Statistika Terapan (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  h. 181-182. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Analisis  statistik deskriptif dalam hal ini yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Adapun 

hasil penelitian dari 45 responden (guru) yang memberikan respon terhadap angket yang 

telah diberikan peneliti tentang pengaruh pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap 

kinerja guru di MTs Negeri Gowa. Berikut tabel yang berisi skor hitung hasil data 

penelitian tentang pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs Negeri Gowa: 

1. Deskriptif Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah di MTs Negeri Gowa 

a. Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.1  

Uji Validitas Kinerja Guru 

Interval 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖  . 𝑥𝑖 Presentase 

74-76 8 75 600 17,8% 

77-79 9 78 702 20% 

80-82 10 81 810 22,2% 

83-85 7 84 588 15,6% 

86-88 4 87 348 8,8 

89-91 7 90 630 15,6% 

Jumlah 45 495 3678 100% 

 

b. Menghitung rata-rata (mean) 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

    = 
3678

45
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    = 81,73 = 82 (dibulatkan) 

 

c. Standar deviasi 

Tabel 4.2  

Data Standar Deviasi 

Interval 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑖 −  �̅�  (𝑥𝑖  −  �̅�)2 𝑓𝑖(𝑥𝑖  −  𝑥)2̅̅ ̅̅   

74-76 8 75 -7 49 392 

77-79 9 78 -4 16 144 

80-82 10 81 -1 1 10 

83-85 7 84 2 4 28 

86-88 4 87 5 25 100 

89-91 7 90 8 64 448 

Jumlah 45 495 3 159 1122 

𝑆𝐷 = √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅� )2

𝑛 − 1
) 

       = √
1122

45 −1
 

       = √
1122

44
 

       = √25,5 

       = 5,04 

d. Kategorisasi 

Tabel 4.3 Kategori Skor Responden 

Interval Frekuensi Kategori Presentase 

𝑋 < 76,96 8 Rendah 17,8% 

76,69 ≤ 𝑋 < 87,04 26 Sedang 57,8% 

𝑋 ≥ 87,04 11 Tinggi 24,4% 

Jumlah 45  100% 
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Berdasarkan hasil perhitungan data pada variabel pelaksanaan supervisi 

kepala madrasah di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Pelaksanaan 

Supervisi Kepala Madrasah adalah 81,73 sedangkan presentase terbesarnya adalah 

57,8% yang berada pada kategori sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah berada dalam kategori sedang. 

Adapun hasil analisis perindikator yang dilakukan oleh peneliti pada 

variabel pelaksanaan supervisi kepala madrasah yang mana terdapat 3 indikator 

yang digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindaklanjut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4  

Tabulasi Indikator Supervisi Kepala Madrasah 

Indikator Mean (𝑥)̅̅ ̅ Presentase 

Perencanaan 10,44 15,3% 

Pelaksanaan 57,93 69,2% 

Evaluasi serta tindaklanjut 13,20 15,3% 

Jumlah 100% 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indikator 

pelaksanaan adalah 57,93 dengan nilai presentase tertinggi dibandingkan indikator 

lainya yaitu sebesar 69,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan 

pada variabel pelaksanaan supervisi kepala madrasah lebih tinggi dibandingkan 

indikator perencanaan dan evaluasi serta tindaklanjut. 

2. Deskriptif Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa 
 
a. Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.5  

Tabulasi Data Kinerja Guru 

Interval 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖  . 𝑥𝑖 Presentasi 
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151-159 2 155 310 4,4% 

160-168 10 164 1640 22,2% 

169-177 18 173 3114 40% 

178-186 3 182 546 6,6% 

187-195 6 191 1146 13,3% 

196-204 6 200 1200 13,3% 

Jumlah 45 1065 7956 100% 

 
b. Menghitung nilai rata-rata (mean) 

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

 

    = 
7956

45
 

 
    = 176,08 

 
c. Standar deviasi 

Tabel 4.6 

Data Standar Deviasi 

Interval 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑥𝑖 −  �̅� (𝑥𝑖  −  �̅�)2 𝑓𝑖(𝑥𝑖  − 𝑥)2̅̅ ̅̅  

151-159 2 155 -21 441 882 

160-168 10 164 -12 144 1440 

169-177 18 173 -3 9 162 

178-186 3 182 6 36 108 

187-195 6 191 15 225 1350 

196-204 6 200 24 576 3456 

Jumlah 45 1065 9 1431 7398 

 
 

𝑆𝐷 = √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅� )2

𝑛 − 1
) 

       = √
7398

45 −1
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       = √
7398

44
 

       = √168,13 

       = 12,96 

 

d. Kategorisasi 

Tabel 4.7  

Kategori Skor Responden 

Interval Frekuensi Kategori Presentasi 

𝑋 < 163,12 6 Rendah 13,3% 

163,12 ≤ 𝑋 < 189,04 29 Sedang 64,4% 

𝑋 ≥ 189,04 10 Tinggi 22,2% 

Jumlah 45  100% 

Berdasarkan hasil perhitungan data pada variabel Peningkatan Kinerja Guru 

di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata peningkatan kinerja guru adalah 

176,08 sedangkan presentase terbesarnya adalah 64,4% yang berada pada kategori 

sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja guru berada dalam 

kategori sedang. 

Adapun hasil analisis perindikator yang dilakukan oleh peneliti pada 

variabel peningkatan kinerja guru yang mana terdapat 3 indikator yang digunakan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta penilaian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.8  

Tabulasi Indikator Kinerja Guru 

Indikator Mean (𝑥)̅̅ ̅ Presentase 

Perencanaan 38,69 21,1% 

Pelaksanaan 117,22 67,3% 

Evaluasi serta penilaian 20,11 11,5% 

Jumlah 100% 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indikator 

pelaksanaan adalah 117,22 dengan nilai presentase tertinggi dibandingkan indikator 

lainya yaitu sebesar 67,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan 

pada variabel peningkatan kinerja guru lebih tinggi dibandingkan indikator 

perencanaan dan evaluasi serta penilaian. 

3. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak.   
Tabel 4.9  

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 45 

,0000000 

8,84596153 

,102 

,077 

-,102 

Normal Parametersa,b 

 

 Most Extreme Differences 

Mean 

Std. Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 
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Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

,102 

,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat disimpulkan, bahwa data pada 

variabel X (Pelaksanaan supervisi kepala madrasah) dan variabel Y (Peningkatan 

Kinerja guru) memiliki nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov yang baik yakni 

sebesar 0,200. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal 

karena nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05. 

Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan grafik normal P-P Plot Of 

Regression Standardized Residual pada SPSS Versi.25, yaitu: 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual 
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Berdasarkan  grafik data di atas terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka kesimpulannya adalah data 

berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas 

b. Regresi linear sederhana 

Fungsi regresi yang menggunakan data sampel (FRS) umumnya menuliskan 

simbol konstanta dengan koefisien regresi dengan huruf kecil, sementara fungsi 

regresi populasi ditulis dengan huruf besar. Adapun hasil hitung SPSS 25 diperoleh 

sebagai berikut: 
Tabel 4.11  

Coefficientsa 

a. Dependent Variable: Kinerja guru 

Rumus regresi linear sederhana: Y = a + bX  

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa:  

Y = 14,594 + 1,977X 

 Dimana:  

Y = Peningkatan Kinerja guru   

X = Pelaksanaan supervisi kepala madrasah  

 

 Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

Supervisi 

 kepala  

madrasah 

14,594 

 

1,977 

22,074 

 

,270 

 

,745 

,661 

 

7,326 

,512 

 

,000 
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a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dari output di atas nilainya 

sebesar 14,594. Ini dapat diartikan jika pelaksanaan supervisi kepala madrasah 

adalah 14,594.  

b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 1,977. Angka ini mengandung arti 

bahwa setiap penambahan 1% tingkat pelaksanaan supervisi kepala madrasah (X), 

maka peningkatan kinerja guru (Y) akan meningkat sebesar 1,977.  

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan supervisi kepala madrasah (X) berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kinerja guru (Y). Sehingga persamaan regresinya 

adalah Y = 14,594 + 1,977 X. 

c. Uji signifikansi (Uji t) 

Untuk memperoleh apakah variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen maka peneliti menggunakan uji t dengan hipotesis 

sebagai berikut:  

1) Hipotesis 

𝑯𝟎 = Pelaksanaan supervisi kepala madrasah tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan kinerja guru 

𝑯𝟏 = Pelaksanaan supervisi kepala madrasah berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan kinerja guru 

2) Kriteria penarikan kesimpulan 

Mencari 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 dengan menggunakan tabel distribusi t dengan taraf 

signifikansi  

𝛼 = 5% = 0,5 →  𝛼 /2= 0,025 

𝑑𝑏 = 𝑛 − 2 = 45 − 2 = 43 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡0,025(43) = 1,075  
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Berdasarkan dari hasil tabel di atas pengujian statistik dengan SPSS 25 pada 

variabel pelaksanaan supervisi kepala madrasah diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,326. Untuk 

menetukan signifikan tidaknya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah melalui upaya membangkan 

dengan nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat diketahui bahwa, jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

signifikan namun jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak signifikan. Berdasarkan hal 

tersebut diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,326 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,075. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi kepala madrasah secara statistik berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel peningkatan kinerja guru karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 
Tabel 4.12 

 Uji Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,745a ,555 ,545 8,94823 

          a. Predictors: (Constant), Supervisi kepala madrasah 

Untuk menghitung besarnya pengaruh pelaksanaan supervisi kepala 

madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa, kita melihat 

pada angka di kolom R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R Square 

disebut juga Koefisien Determinasi (KD). Besarnya pengaruh pada tabel di atas 

diperoleh sebesar 0,555 atau 55,5% (rumus untuk menghitung koefisien 

determinasi ialah 𝑟2 X 100%. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebesar 

55,5% pengaruh variabel pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap 

peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah di MTs Negeri Gowa 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pelaksanaan 

supervisi kepala madrasah adalah 81,73 sedangkan presentase terbesarnya adalah 
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57,8% yang berada pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs Negeri Gowa 

berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, apabila dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wuri Wulandari, bahwa 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah memberikan sumbangan efektif 

sebesar 58,9% yang berada pada kategori sedang terhadap kinerja guru di SMP 

Negeri 3 Tangerang Selatan. Olehnya itu hasil penelitian yang dilakukan sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.   

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mulyasa, supervisi akademik 

adalah bantuan profesional kepada guru, melalui siklus perencanaan yang 

sistematis, pengamatan yang cermat dan umpan balik yang objektif dan segera.1 

Sedangkan Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa menerangkan bahwa langkah-langkah 

pelaksanaan supervisi akademik sekolah meliputi persiapan atau tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau tindak lanjut. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut:    

a. Tahap persiapan atau perencanaan merupakan tahap dimana supervisor  

merencanakan waktu, sasaran dan cara yang akan diterapkan selama 

melakukan supervisi. Pada tahap persiapan juga tercermin kegiatan supervisi 

secara keseluruhan, sehingga supervisor hendaknya melibatkan dan 

berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan supervisi.  

b. Tahap pelaksanaan yang juga disebut dengan tahap pengamatan adalah cara 

kepala sekolah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Pelaksanaan supervisi hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan misalnya dilihat dari segi waktu pelaksanaan, supervisi 
                                                           

1E. Mulyasa, Manajeman & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara,  
2013), Cet. 3, h. 249. 
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dilaksanakan di awal dan di akhir semester, hal tersebut dimaksudkan sebagai 

perbandingan. Dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah juga harus 

memperhatikan aspek yang harus disupervisi, memahami instrumen yang 

digunakan dalam supervisi, serta memiliki wawasan yang luas karena supervisi  

dimaksudkan untuk memberi bantuan, membimbing atau membina guru dalam 

mengajar.  

c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tahapan terakhir pada rangkaian 

kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Penilaian pada kegiatan 

supervisi adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi, dapat 

dilihat pada ketetapan instrumen yang digunakan, keterlaksanaan program 

supervisi, hasil supervisi dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan 

kegiatan supervisi. Sementara tahap tindak lanjut merupakan langkah 

pembinaan program supervisi. Pada tahap tindak lanjut, kepala sekolah 

bersama dengan guru mengadakan pertemuan untuk membicarakan hasil 

pengamatan yang dilakukan kepala sekolah, apakah terdapat kekurangan saat 

guru melaksanakan pembelajaran, dapat pula guru mengungkapkan 

permasalahan yang mungkin selama ini dihadapi dalam pembelajaran, 

sehingga guru dan kepala sekolah dapat bertukar pikiran mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga kepala sekolah 

dapat memberikan solusi yang tepat bagi guru. Dapat pula tindak lanjut yang 

diberikan kepada guru yaitu diikutkan dalam pelatihan, workshop, seminar, 

studi lebih lanjut dan lain-lain.2 

Berdasarkan hal di atas maka yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam 

hal ini kepala madrasah harus menggunakan teknik supervisi akademik yang lebih 

                                                           

2Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), h. 55. 
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bervariasi agar mampu menganalisis kinerja guru dengan lebih baik lagi, 

terutamanya dalam meningkatkan proses bimbingan dan memberi arahan kepada 

para guru, kepala madrasah MTs Negeri Gowa diharapkan mampu memberi 

bimbingan dan mengarahkan guru atau tenaga pendidik dalam hal penguasaan 

proses belajar mengajar. Sehingga guru tidak memandang supervisi hanya sebagai 

proses pemantauan, akan tetapi lebih kepada bagaimana cara membantu guru yang 

belum profesional menjadi profesional.  

Berdasarkan indikator penelitian yang digunakan pada varibel pelaksanaan 

supervisi kepala madrasah yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta 

tindaklanjut, maka peneliti melakukan analisis perindikator yang sebagaimana yang 

terdapat pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indikator 

pelaksanaan adalah 57,93 dengan nilai presentase tertinggi dibandingkan indikator 

lainya yaitu sebesar 69,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan 

pada variabel Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah lebih tinggi dibandingkan 

indikator perencanaan dan evaluasi serta tindaklanjut. 

2. Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata peningkatan 

kinerja guru adalah 176,08 sedangkan presentase terbesarnya adalah 64,4% yang 

berada pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, apabila dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Himmatulhaq Aidi, terjadi hubungan 

positif antara supervisi kepala sekolah dengan kinerja guru, semakin meningkat 

kualitas pelaksanaan supervisi kepala sekolah, maka semakin meningkat pula 

kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. Hasil perhitungan analisis regresi linier 
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sederhana menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi  kepala sekolah berpengaruh 

meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 33,6%. Berdasarkan uji 

pengaruh menunjukkan bahwa variabel supervisi kepala sekolah berpengaruh 

terhadap variabel peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 33,6% 

dengan kriteria sedang. Dalam hal ini, hasil penelitian yang dilakukan penulis 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu di mana 

kinerja guru berada pada kategori sedang. 

Seperti yang diketahui bahwa, kinerja guru adalah hasil atau capaian yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Untuk 

menciptakan hasil yang maksimal maka perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen bahwa indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga 

kegiatan pembelajaran di kelas yaitu:  

a. Perencanaan kegiatan pembelajaran  

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru 

dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran   

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran.  

1) Pengelolaan kelas  
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Kemampuan menciptakan suasana yang kondusif di kelas guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi 

seorang guru dalam pengelolaan kelas. 

2) Penggunaan media dan sumber belajar  

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasai 

guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar. 

3) Penggunaan metode pembelajaran  

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan.  

c. Evaluasi serta penilaian pembelajaran  

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan 

alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi.3 

Selain itu masih dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen bahwa guru adalah  pendidik profesional dengan tugas utama: 

f. Mendidik, merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu 

pengetahuan. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk 

mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Proses mendidik murid 

merupakan hal yang lebih sulit untuk dilakukan setelah mengajarkan suatu 

ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus dapat menjadi teladan yang 

                                                           

3Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Guru dan Dosen, h. 10. 
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baik bagi murid-muridnya sehingga para murid dapat memiliki karakter yang 

baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. 

g. Mengajar, seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu 

kepada para murid. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam 

hal intelektual sehingg para murid mengetahui tentang materi dari suatu 

disiplin ilmu. 

h. Membimbing dan Mengarahkan, para peserta didik mungkin saja mengalami 

kebingungan atau keraguan dalam proses belajar-mengajar. Seorang guru 

bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar 

tetap berada di jalur yang tepat, dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. 

i. Melatih, seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para muridnya agar 

memiliki keterampilan dan kebutuhan dasar. Bila di sekolah umum para guru 

melatih murid tentang keterampilan dan permainan dasar, maka di sekolah 

kejuruan para guru memberikan keterampilan dan pengembangan lanjutan. 

j. Menilai dan mengevaluasi, menilai dan mengevaluasi hasil belajar adalah 

kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan.4 

Berdasarkan hal di atas maka yang harus dilakukan oleh para guru ialah 

meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang guru, yang mana seorang guru 

semestinya senantiasa mengingat tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya 

sekedar mampu mengajar dengan menguasai materi pembelajaran serta 

menggunakan media pembelajaran, guru di MTs Negeri Gowa  juga harus mampu 

memperhatikan bagaimana pengelolaan kelas sehingga mampu menciptakan iklim 

yang kondusif pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu kurangnya 

                                                           

4Republik Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Guru dan Dosen, h. 2. 
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penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan media 

yang digunakan. Sehingga kinerja guru di MTs Negeri Gowa  harus lebih 

ditingkatkan lagi dengan cara guru harus lebih sadar dengan tugas dan tanggung 

jawabnya selain itu guru harus mau membuka kesempatan bagi dirinya dalam 

mengikuti pendidikan yang lebih tinggi untuk menambah pengetahuannya, 

mengikuti seminar, workshop dan pelatihan lainnya yang tentu akan meningkatkan 

dan mengembangkan potensinya sebagai seorang guru. 

Berdasarkan indikator penelitian yang digunakan pada varibel kinerja guru 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi serta menilai, maka peneliti 

melakukan analisis perindikator sebagaimana yang terdapat pada tabel 4.8 di atas 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indikator pelaksanaan adalah 117,22 dengan 

nilai presentase tertinggi dibandingkan indikator lainya yaitu sebesar 67,3%. Maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan pada variabel Kinerja Guru lebih 

tinggi dibandingkan indikator perencanaan dan evaluasi serta penilaian. 

3. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Gowa 

Berdasarkan hasil uji statistik inferensial yang telah dilakukan pengujian 

hipotesis yang memperlihatkan bahwa uji signifikansi yaitu, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Maka 𝐻0 diterima, hal ini berarti konstanta persamaan tidak signifikan. Sedangkan 

jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak atau koefisien regresi bersifat signifikan. 

Maka dari hasil perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,326 sementara 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,075 

untuk taraf signifikansi 5% karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat disimpulkan bahwa 

𝐻0 ditolak. 

Selain itu, berdasarkan hasil uji korelasi determinasi dengan melihat pada 

tabel 4.10 pada kolom R (koefisien korelasi) menunjukkan terdapat 0,745 besaran 
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hubungan yang positif antara pelaksanaan supervisi kepala madarasah dengan 

peningkatan kinerja guru. Selain itu, dengan melihat tabel 4.10 pada kolom R 

Square (koefisien determinasi) diperoleh 0,555 besaran pengaruh pelaksanaan 

supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa. 

Hal itu menjelasakan bahwa terdapat 55,5% kontribusi ditentukan oleh variabel 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru 

sedangkan sisanya 44,5% disebabkan oleh hal-hal lain seperti motivasi kerja dan 

pemberian kompensasi atau reward (selain variabel dalam penelitian ini).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, apabila dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Farhatunni’mah Septiana, terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara supervisi kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan 

koefisien parson correlation sebesar 0,727 dengan koefisien determinan sebesar 

53%, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik supervisi kepala 

sekolah maka akan semakin baik pula kinerja gurunya. Olehnya itu, hasil penelitian 

yang dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya.   

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan  

kinerja guru di MTs Negeri Gowa.  

Berdasarkan penelitian ini pula ditemukan bahwa hasil kinerja guru yang 

berada di MTs Negeri Gowa yang berjumlah 45 orang yang terdiri dari 39 PNS dan 

6 Non PNS. Berdasarkan pada hasil uji t test yang dilakukan menunjukkan nilai 

signifikan 0,063 sehingga dapat disimpulkan bahwa 𝐻1ditolak karena nilai sig > α 

(0,063 > 0,05) hal tersebut berarti tidak ada perbedaan antara kinerja guru PNS dan 

Non PNS. Mengenai perbedaan kinerja antara guru PNS dan Non PNS yang diukur 
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dengan indikator-indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta 

penilaian. Ditemukan bahwa dari semua indikator tersebut tidak terdapat perbedaan 

antara kinerja guru PNS dan Non PNS. Hal itu sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Aisyah T bahwa tidak ada perbedaan persepsi kinerja antara 

guru PNS dan NON PNS, berdasarkan hasil uji t test yang dilakukan menunjukkan 

nilai signifikansi 0,144 sehingga dapat di simpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho 

diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada sub-

bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah di MTs Negeri Gowa, berada pada 

kategori sedang, yang dapat diartikan bahwa masih ada aspek yang belum 

optimal dalam melakukan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

madrasah, dalam hal ini kepala madrasah hendaknya menggunakan teknik 

supervisi akademik yang lebih bervariasi agar mampu menganalisis kinerja 

guru dengan lebih baik lagi, terutamanya dalam meningkatkan proses 

bimbingan dan memberi arahan kepada para guru. Sehingga guru tidak 

memandang supervisi hanya sebagai proses pemantauan, akan tetapi lebih 

kepada cara membantu guru yang belum profesional menjadi profesional. 

2. Peningkatan kinerja guru di MTs Negeri Gowa, berada pada kategori 

sedang, yang berarti masih ada aspek kinerja guru yang belum bagus dan 

mesti diperbaiki seperti melakukan pengelolaan kelas sehingga mampu 

menciptakan iklim yang kondusif pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Selain itu kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan media yang digunakan. Sehingga 

kinerja guru di MTs Negeri Gowa  harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara 

guru harus lebih sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang pendidik. 

3. Pengaruh pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan 

kinerja guru di MTs Negeri Gowa memiliki pengaruh positif. Pengaruh 
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pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kinerja guru 

sebesar 55,5% sedangkan sisanya 44,5% disebabkan oleh hal-hal lain yang 

tidak diteliti seperti motivasi kerja dan pemberian kompensasi atau reward. 

B. Implikasi Penelitian 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan 

berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, serta untuk dapat 

dijadikan literatur atau referensi tambahan dan sebagai wacana, serta masukan 

mengenai pengaruh pelaksanaan supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan 

kinerja guru, bahwa dengan pelaksanaan supervisi kepala madrasah yang optimal 

akan memengaruhi peningkatan kinerja guru, sehingga menghasilkan kualitas 

madrasah yang maksimal sesuai dengan visi dan misi madrasah tersebut. Pimpinan 

dalam hal ini kepala madrasah hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan 

yang berkesinambungan kepada para guru dan pegawainya sehingga sekolah 

tersebut mampu menciptakan sekolah yang inovatif dan kreatif sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali 

lebih dalam mengenai gambaran yang luas dan mendalam tentang supervisi kepala 

madrasah terhadap kinerja guru serta faktor-faktor lain yang menunjang 

pengembangan kinerja guru yang lebih baik. 
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GAMBARAN UMUM MTs NEGERI GOWA 

A. Profil MTs Negeri Gowa  

Nama Lembaga : MTs Negeri Gowa  

Akreditasi     : A  

Alamat     : Jl. Poros Malino Balang-Balang. Km.7 Kel. Bontomanai  

Kode Pos     : 92172  

Jenjang     : SMP  

Lintang     : -5.232738410020105  

Bujur      : 119.51075792312622  

Ketinggian     : 17  

Waktu Belajar   : Sekolah Pagi dan Siang  

B. Sejarah MTs Negeri Gowa  

Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa sebelumnya dikenal dengan Madrasah 

Tsanawiyah GUPPPI Balang-Balang yang dirintis ± 33 tahun yang lalu, tepatnya 

tahun 1974 kemudian resmi berdiri tahun 1975. Madrasah ini melalui perjalanan 

yang cukup panjang hingga akhirnya dapat diNegerikan. Guru-guru yang mengajar 

dan membina serta pengurus lainnya tidak kenal lelah demi membangun sekolah 

ini.  

Madrasah Tsanawiyah Negeri Gowa sebelumnya dikenal dengan Madrasah 

Tsanawiyah GUPPPI Balang-Balang yang dirintis ± 33 tahun yang lalu, tepatnya 

tahun 1974 kemudian resmi berdiri tahun 1975. Madrasah ini melalui perjalanan 

yang cukup panjang hingga akhirnya dapat di Negerikan. Guru-guru yang 
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mengajardan membina serta pengurus lainnya tidak kenal lelah demi membangun 

sekolah ini.  

Madrasah ini berjalan dengan cukup ulet, yang melewati tangga demi 

tangga yakni diawali dengan status terdaftar, diakui, disamakan sampai mencapai 

status Negeri. Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah ini di Negerikan pada tahun 2004 

lalu. Baik sebelum maupun sesudah negeri, sekolah ini diwarnai dengan banyaknya 

peserta didik yang tercatat mengukir prestasi dan berbagai lomba mulai dari yang 

umum terlebih lagi dibidang keagamaan.  

C. Visi dan Misi MTs Negeri Gowa  

1. Visi  

Terwujudnya madrasah rujukan dan insan yang taqwa dalam iman, unggul 

dalam  prestasi, kreatif dalam inovasi, ramah anak berwawasan lingkungan.  

2. Misi  

a. Melaksanakan proses pembelajaran digital yang efektif, kreatif, dan 

menyenangkan.  

b. Mengefektifkan kegiatan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga 

pendidik.  

c. Melaksanakan proses pembinaan secara berkesinambungan pada bidang 

MIPA, Bahasa Seni, Olahraga, MTQ dan IT.  

d. Melaksanakan sholat di MTs secara berjamaah.  

e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidkan yang rumah anak, ramah 

lingkungan dan representative.  

f. Memaksimalkan peran komite dan pihak terkait dalam membangun madrasah 

yang unggul. Membudayakan salam sapa dan senyum dalam memberikan 

pelayanan di madrasah.  
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D. Nama Kepala Madrasah dari MTs Guppi Balang-Balang s.d. MTs Negeri 

Gowa  

Kepala Madrasah tersebut sebagai berikut :  

1. H. Abdullah Dg Sele ( 1975 s.d. 1979 )  

2. Abd. Gani ( 1980 s.d. 1983 )  

3. Drs. Amirullah AR (1984 s.d. 1986 )  

4. Drs. H. M. Sanusi Dg Tutu (1987 s.d. 1988 )  

5. H. Muh. Arif Dg Sila (1989 s.d. 1991 )  

6. Hj. Zaenab Umar (1992 s.d. 1996 )  

7. Drs. H. M. Sanusi Dg Tutu (1997 s.d. 2000 )  

8. . Amin Saban (2001 s.d. 2003 )  

9. Drs. H. Abd. Madjid. LS (2004 s.d. 2006 )  

10. H. Abd. Latif. R, S.Ag. M.Pd. I. (2007 s.d. 2019 )  

11. Zulfikah Nur, S.Pd.I,M.Pd.I (2020 s.d 2021)  

12. Mansur Patiroi, SE.,MM (2021 S.d sekarang). 
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