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ABSTRAK 

Nama Penulis : Rifkah Azisah  

Nim : 80200220036 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam  

Judul Tesis     : Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Kinerja 

Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP 

Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang. 

 

Tesis ini membahas tentang “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP 

Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang” yang bertujuan untuk;  1) 

Mendeskripsikan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kualitas 

Pembelajaran PAI;  2) Mendeskripsikan Kinerja Guru Terhadap Kualitas 

Pembelajaran PAI; 3) Mendeskripsikan Pengaruh Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP 

Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang. 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten 

Pinrang. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII 200 orang. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang dengan menggunakan 

metode simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Teknik analisis data 

menggunakan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas, uji 

hipotesis yang terdiri dari uji regresi sederhana dan regresi liniear berganda, uji t 

dan uji f.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah 

berpengaruh sangat kecil terhadap kualitas pembelajaran PAI dibuktikan dengan 

perbandingan nilai t hitung 0,424 < t tabel 2,021. Nilai sig 0,674 > 0,05 dengan 

koefisien determinasi R Square 0,005 atau 0,5 %. Kinerja guru berpengaruh cukup 

besar terhadap kualitas pembelajaran PAI dibuktikan dengan nilai t hitung 3,525 > 

t tabel 2,021. Nilai sig 0,003 < 0,05 dengan koefisien determinasi R Square 0,713 

atau 71,3 %. Secara simultan dari kedua variabel supervisi akademik kepala 

sekolah dan kinerja guru berpengaruh sangat kecil terhadap kualitas pembelajaran 

PAI dibuktikan dengan nilai F hitung 0,202 < F tabel 3,2317. Nilai sig 0,818 > 

0,05 dengan koefisien determinasi R Square 0,011 atau 1,1 %. Sedangkan hasil uji 

regresi berganda diperoleh nilai t hitung (X1) 0,367 dan (X2) 0,478 < t tabel 

2,021. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan sumber daya manusia yang berperan signifikan sebagai 

penggerak dalam suatu sekolah. Tercapai atau tidaknya visi, misi dan tujuan 

sekolah tergantung kepada personil yang ada di sekolah tersebut, baik secara 

individu maupun secara tim. Untuk mencapai tujuan sekolah dapat dilihat dari 

kinerja guru, karena guru memegang peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar, dimana guru harus berinteraksi langsung dengan peserta didik. 

Guru dalam sistem pendidikan merupakan komponen utama diantara 

komponen lainnya. Guru adalah salah satu komponen sumber daya manusia 

bersama komponen lainnya harus bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang jauh lebih baik.1 Guru sangat menentukan ukuran maju atau mundurnya 

kualitas pendidikan pada suatu negara, karena guru berperan langsung dalam 

proses pendidikan di sekolah. Tugas utama guru ialah memberikan pengajaran 

pada kegiatan belajar mengajar yang merupakan proses inti dari pendidikan. 

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru 

dan Dosen bahwa: 

Guru dalam pendidikan adalah tenaga profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan menengah.2 

 

                                                      
1
Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, Guru Profesional (Cet. I; Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2012), h. 25.  
2
Undang-Undang No.14 Tahun 2005  tentang guru dan dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), h. 3. 
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Guru adalah ujung tombak dalam proses belajar mengajar, karena gurulah 

yang berinteraksi langsung dengan siswa di dalam kelas. Gurulah yang memegang 

peranan yang sangat penting dalam membuat siswa mengerti dan paham 

mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan 

membutuhkan guru yang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga 

sebagai pendidik yang memberikan bekal pengetahuan kepada siswanya mengenai 

etika, kemampuan untuk survive dalam hidup, moral, empati, kreasi dan 

sebagainya.1 Guru adalah seseorang yang tindakan dan kebiasaannya akan ditiru, 

karena ucapan guru akan dipercaya oleh peserta didiknya. Guru memiliki peran 

dominan dalam pendidikan. Tugas utama seorang guru ialah mengajar dan 

mendidik peserta didik untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 

Kinerja guru memberi pengaruh bagi keberhasilan tujuan pembelajaran, 

dimana di dalamnya terdiri dari tiga aspek, yaitu kejelasan tugas atau pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya, kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu 

pekerjaan atau fungsi dan kejelasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud.2 Guru sebagai 

pengemban tugas dan tanggung jawab keberhasilan tujuan pembelajaran 

diharuskan memiliki kinerja yang baik dan optimal agar tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapai sepenuhnya. Kinerja guru yang optimal berawal dari penguasaan 

guru dalam kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru pada 

umumnya, yang kemudian berbekal pengalaman mengajar dan belajar akan 

                                                      
1
Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, Guru Profesional, h. 13.  

2
Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), h. 20. 



3  

 
 

menjadikan seorang guru matang dalam penguasaan kompetensi-kompetensi 

tersebut. Sehingga pengoptimalisasian kinerja guru dalam pembelajaran dapat 

menunjang dan memiliki pengaruh bagi keberhasilan pembelajaran.  

 Kinerja guru dikatakan baik jika ia mampu melaksanakan seluruh tugas 

pokoknya, seperti menyampaikan materi pelajaran dan menguasainya, membuat 

rencana pokok pembelajaran (RPP), membuat silabus, mengumpulkan bahan ajar, 

komitmen dengan sekolah dan tugasnya, disiplin, menjadi panutan bagi siswanya, 

jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kinerja guru adalah kunci penting 

berhasil tercapainya tujuan pendidikan. Jika kinerja guru baik maka hasilnya akan 

baik, begitu pun sebaliknya. Kinerja guru yang optimal adalah harapan utama 

semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.  

Mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi merupakan bukti formal 

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.3 Jika 

seorang guru telah lulus sertifikasi, guru dianggap pantas dan layak diberikan 

tunjangan profesi dengan harapan bisa menjaga kualitas maupun meningkatkan 

kompetensi dirinya di samping meningkatkan kesejahteraan dirinya. Dalam kurun 

waktu 10 tahun lebih, proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, saat ini guru sudah 

tersertifikasi semua. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa guru yang 

                                                      
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 19 Tahun 2017 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Guru dan Dosen 

(Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 18.  
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lulus sertifikasi berarti mereka berkompetensi sehingga berhak atas peningkatan 

kesejahteraan berbentuk tunjangan fungsional, profesi, struktural dan 

kesejahteraan lainnya. Harapan pemerintah adalah peningkatan mutu pendidikan, 

dari sisi profesi maupun hasil pendidikan bahwa guru akan menjadi profesional. 

Upaya peningkatan kualitas terus dilakukan dengan berbagai hal seperti 

melalui pendidikan, pelatihan dan program penyetaraan pendidikan, pembangunan 

kemampuan profesional guru dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan 

mengajar. Upaya lainnya juga dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) 

Depdiknas dengan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) berupaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan memberdayakan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar dan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK. Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) sebagai organisasi guru mata pelajaran sejenis merupakan organisasi 

profesi guru yang memiliki potensi dan daya dukung dalam upaya meningkatkan 

kompetensi profesional guru yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan.  

Kinerja dalam pandangan Islam bermakna memiliki arti kesungguhan dan 

kemauan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. 

At-Taubah/9: 105. 

سُىلوُُ  ر  ل كُمۡ و  ُ ع م  ي ٱللَّه لىُاْ ف س ي ر  قلُِ ٱعۡم  لِمِ ٱلۡغ يۡبِ و  ًَٰ ع َٰ دُّون  إِل  س ترُ  ٱلۡمُؤۡمِنىُن َۖ و  ۥ و 

لىُن    ب كُنتمُۡ ت عۡم  ذ ةِ ف ينُ بِّئكُُم بِم  ٱلشهه َٰ  و 
Terjemahnya:  

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
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diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.4 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan surah At-Taubah ayat 

105 bahwa bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal shaleh dan 

bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk orang lain atau masyarakat 

umum. Maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal 

perbuatan kamu. Lalu, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat dan 

menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal 

kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan kepada Allah melalui 

kematian. Allah maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan 

kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang 

nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.5 Ayat ini 

bertujuan untuk mendorong umat manusia agar mawas diri dan mengawasi amal-

amal mereka dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan 

yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan mempunyai 

saksi-saksi dari umat muslim setelah Allah Swt. Setelah itu, Allah akan membuka 

tabir yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari 

kiamat, sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakikat amal mereka 

sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa kinerja guru 

yang baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik sebagaimana kadar 

kesungguhannya menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dalam mencapai 

tingkat kinerja yang baik, seorang guru harus memperhatikan tugas serta 

                                                      
4
Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per-Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah 

(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019), h. 203. 
5
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2006), h. 711.  
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kompetensinya sebagai seorang guru. Keberhasilan pendidikan bergantung pada 

usaha guru yang membimbing, mengajar serta mendidik peserta didik dengan 

segenap kemampuan keprofesionalannya. Guru yang profesional, ahli dan 

terampil adalah guru yang memiliki kompetensi.  

Selain daripada itu, peran kepala sekolah sangat besar dan berpengaruh 

untuk meningkatkan kinerja guru. Salah satu fungsi utama kepala sekolah adalah 

supervisor yaitu membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai dan 

memberikan contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang 

dipimpinnya.6 Program supervisi akademik akan terus mengevaluasi dan mampu 

meningkatkan kinerja guru jika dilakukan secara konsisten dan serius oleh kepala 

sekolah. Guru akan merasa termotivasi jika dilakukan pengawasan yang ketat dan 

akan meningkatkan kualitas dirinya secara bertahap.  

Terkait penilaian kinerja, dijelaskan Peraturan Mendikbud atau 

Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 Tentang penugasan Guru Sebagai 

Kepala Sekolah bahwa penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil 

penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian. Dalam 

hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah tidak terpenuhi, kepala 

sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah 

yang diberhentikan dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru.7 

Kepala sekolah sebagai pemimpin resmi harus mampu menggunakan 

proses-proses demokrasi atas dasar kualitas sumbangannya. Ia bertindak sebagai 

                                                      
6
Hikmat, Manajemen  Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 253.  

7
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai 

kepala sekolah, h. 5. 
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konsultan bagi guru-guru yang dapat membantu mereka memecahkan 

permasalahan mereka.  Meningkatkan kemampuan staf untuk bekerja dan berpikir 

bersama. Setiap usaha perubahan program pendidikan hendaknya melalui evaluasi 

dan perencanaan oleh kelompok. Membantu guru-guru untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam program pengajaran. 

Tugas memimpin pendidikan itu tidak mudah, sehingga menuntut segenap 

kesanggupan kepala sekolah untuk melaksanakannya.  

Dalam Al-Qur’an isyarat mengenai supervisi dapat di identifikasi dari 

(salah satunya) ayat berikut: QS. Ali-Imran/3: 29. 

ب  ب فيِ قلُۡ إِن تخُۡفىُاْ م  م  تِ و  ى َٰ ب فِي ٱلسهم َٰ ي عۡل مُ م  ُُۗ و  فِي صُذوُرِكُمۡ أ وۡ تبُۡذوُهُ ي عۡل مۡوُ ٱللَّه

ًَٰ كُلِّ ش يۡءٖ ق ذِيرٞ  ل  ُ ع  ٱللَّه  ٱلۡۡ رۡضُِۗ و 

Terjemahnya:  

"Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 

nyatakan, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di 

langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”.8 

 

Tafsir Al-Wajiz menjelaskan ayat tersebut bahwa Katakanlah kepada 

mereka wahai Rasul jika kamu merahasiakan permintaan pertolongan kepada 

musuh atau pun menyatakannya secara terang, sungguh Allah maha mengetahui. 

Sehingga Allah akan memberi balasan kepada kalian. Tidak ada yang dapat 

tersembunyi dari Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah maha 

kuasa untuk memberi hukuman kepada kalian atas segala keadaan kalian. 9 Fungsi 

seorang pemimpin dalam ajaran Islam sangat penting dalam kehidupan manusia. 

                                                      
8
Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per-Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, 

h. 29. 
9
Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wajiz Wa Mu’jam Ma’ani Al-Qur’an Al-

Aziz (Dar Al-Fikr Beirut, 1417/1997), h. 715.  
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Untuk itu Allah menjadikan manusia di muka bumi yang bertanggung jawab atas 

segala perbuatannya dan mengelola serta memanfaatkan alam semesta.  

Kepala sekolah tidak hanya dituntut sebagai leader (pemimpin), tetapi juga 

sebagai educator (pendidik), manager (manajer) serta dituntut menjadi supervisor 

yang mampu menerapkan manajemen yang bermutu. Manajemen sekolah tidak 

lain berarti pendayagunaan dan penggunaan sumber daya yang ada dan dapat 

diadakan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi sekolah. 

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022, 

dapat dilihat bahwa sekolah tersebut mempunyai potensi yang besar untuk 

menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dapat diakui kredibilitasnya dan 

menjadi sekolah yang unggul. Adapun upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran PAI tersebut dengan cara mengimplementasikan kepada 

tenaga pendidikan dengan mengikut sertakan guru dalam pelatihan-pelatihan, 

seminar dan diklat, memberi motivasi pada guru, mengedepankan kedisiplinan 

baik untuk guru maupun untuk siswa serta melengkapi sarana prasarana sekolah. 

Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa gejala pada proses pelaksanaan kinerja 

guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, dimulai dari perencanaan 

pembelajaran tidak berjalan dengan baik, penggunaan metode dan strategi dalam 

mengajar masih monoton atau kurang variatif, kurangnya kemampuan guru dalam 

mengelola kelas, beberapa kompetensi yang belum sepenuhnya dipahami atau 

dikuasai oleh para guru tersebut seperti kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional, pelaksanaan evaluasi belum secara maksimal serta guru masih kurang 

mampu dalam memanfaatkan ilmu teknologi komputer (ITC) dalam kegiatan 
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belajar mengajar. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih sangat 

diperlukannya pengoptimalan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran, 

pemahaman mengenai landasan kependidikan serta pengembangan pengajaran 

yang berkaitan dengan metode dan bahan ajar. Pencapaian kompetensi yang 

optimal akan berimbas pada peningkatan kinerja guru yang optimal dan akan 

berdampak pula pada peningkatan kualitas pembelajaran PAI di sekolah tersebut. 

Berdasarkan gejala di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

dan Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang”.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua? 

2. Apakah terdapat pengaruh kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran 

PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara supervisi akademik 

kepala sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI di 

UPT SMP Negeri 1 Duampanua?  

C. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dijadikan jawaban terhadap 

masalah penelitian. Hipotesis juga bisa diartikan sebagai prediksi peneliti terhadap 

temuan penelitian tentang hubungan antar variabel dalam topik penelitian yang 
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masih perlu dibuktikan kebenarannya secara empiris.
10

 Hipotesis penelitian pada 

penelitian ini, diantaranya:  

1. Supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua.  

2. Kinerja guru berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran PAI di 

UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

3. Supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua.  

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi tentang variabel-variabel penelitian 

untuk menghindari pengertian ganda dan jelas apa yang akan di ukur. Variabel 

yang di uji dalam penelitian yang dilaksanakan perlu dioperasionalkan. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah:  

a. Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

   Supervisi akademik kepala sekolah menurut peneliti adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal akademik seperti pelaksanaan 

supervisi akademik yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 

tahap evaluasi dan tindak lanjut. Beberapa indikator tersebut telah peneliti ramu 

sesuai dengan pendapat para ahli. 

 

                                                      
10

Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 79.  
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b. Kinerja Guru (X2) 

Kinerja guru menurut peneliti adalah prestasi seorang guru yang diukur 

melalui standar yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Kinerja guru 

yang efektif dan efisien akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, 

yaitu lulusan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja guru melalui beberapa tahap yakni 

perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. Indikator tersebut peneliti ramu berdasarkan beberapa 

pendapat pakar.  

c. Kualitas Pembelajaran PAI (Y) 

Kualitas pembelajaran PAI adalah salah satu tolak ukur yang 

menentukan keberhasilan dari suatu proses kegiatan belajar pendidikan agama 

Islam di kelas. Adapun upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PAI 

diterapkan melalui beberapa indikator menurut para ahli yang telah peneliti ramu 

diantaranya, input pembelajaran, proses pembelajaran dan output pembelajaran. 

Indikator kualitas pembelajaran tersebut saling mempengaruhi, apabila suatu 

sekolah ingin meraih pembelajaran yang berkualitas harus mencetak output yang 

unggul, sedangkan output dipengaruhi oleh proses dan melaksanakan proses 

proses pembelajaran yang berkualitas harus didukung oleh input. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mengartikan secara detail yang berisi cakupan 

batasan indikator variabel yang akan dikaji oleh peneliti sebagai tolak ukur dalam 

penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan variabel 
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penelitian ke dalam bentuk tabel berikut:   

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian dan Indikator Penelitian 
No Variabel Indikator 

1. 
Supervisi 

Akademik 

Kepala Sekolah 

(X1) 

(Supardi, 2014) 

1. Tahap Perencanaan supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

2. Tahap Pelaksanaan supervisi akademik dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran peserta didik. 

2. 

Kinerja Guru 

(X2) 

(Undang-

Undang Nomor 

14 Tahun 2005) 

1. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran yaitu tahap kemampuan guru 

menguasai bahan ajar. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran yaitu tahap pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar serta penggunaan metode dan 

strategi pembelajaran. 

3. Evaluasi Pembelajaran yaitu tahap yang ditujukan untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan dan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

3. 

Kualitas 

Pembelajaran 

PAI (Y) 

1. Input Pembelajaran yaitu mutu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

guru, peserta didik dan alat/media pembelajaran.  

2. Proses Pembelajaran yaitu pembelajaran yang didukung oleh adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. 

3. Output Pembelajaran yaitu pembelajaran yang diberikan guru yang 

menjadi acuan dalam peningkatan mutu pembelajaran yang mencakup 

nilai prestasi dan perubahan sikap peserta didik. 

 

E. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan 

dengan objek dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah 

mahasiswa berupa (skripsi dan tesis) yang membahas sekitar penelitian ini. 

Berikut peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:   

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. 

Penulis 

Skripsi/Tesis/

Disertasi 

 

Judul 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Shinta 

Nurmaida 
Pengaruh 

Profesiona

lisme 

Guru 

Terhadap 

Mutu 

Pembelaja

ran di 

SMA 

Negeri 9 

Berdasarkan pengolahan data hasil 

perhitungan SPSS versi 23, pengujian 

statistik uji t. hasil nilai Thitung sebesar 

12,580 dan Ttabel sebesar 1,992 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Dengan 

kriteria pengujian jika Thitung > Ttabel 

dan jika signifikansi < α (0,05), maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara profesionalisme guru terhadap 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Shinta 

Nurmaida memiliki 

persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, 

persamaannya adalah 

kedua peneliti 

membahas mutu 
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Tangerang mutu pembelajaran di SMA Negeri 9 

Tangerang. Pada perhitungan 

koefisien determinasi diketahui 

pengaruh profesionalisme guru 

dengan mutu pembelajaran sebesar 

67,6% sedangkan sisanya 32,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.
11 

pembelajaran yang 

dimana subjeknya 

adalah peserta didik. 

Sementara 

perbedaannya terletak 

pada variabel satu pada 

penelitian terdahulu 

membahas tentang 

profesionalisme guru 

sementara pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

supervisi akademik 

kepala sekolah. 

2. Ria Diana  

Pengaruh 

Kepemim

pinan dan 

Kinerja 

Guru 

Terhadap 

Mutu 

Pembelaja

ran di 

SMP 

Negeri se-

Kecamata

n 

Muaradua 

Berdasarkan uji regresi sederhana, 

diperoleh nilai thitung sebesar 5,992 > 

dari harga ttabel sebesar 1,661 di mana 

harga thitung lebih besar dari ttabel maka 

H01 di tolak, sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap mutu pembelajaran di SMP 

Negeri se-Kecamatan Muaradua. 

Kemudian, berdasarkan uji 

signifikansi variabel kinerja guru 

terhadap mutu pembelajaran di SMP 

Negeri se-Kecamatan Muaradua 

diperoleh nilai thitung sebesar 5,559 > 

harga ttabel sebesar 1,661 di mana 

harga thitung lebih besar dari t tabel 

maka H02 di tolak. Sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

kinerja guru terhadap mutu 

pembelajaran di SMP Negeri se-

Kecamatan Muaradua. Dari uji 

Anova, diperoleh Fhitung sebesar 

1174.990 dengan tingkat signifikansi 

0,000 < dari nilai probabilitas α 0,05 

sementara Ftabel sesuai dengan taraf 

signifikansi 0,05 (2,91) sebesar 3,10 

sehingga Fhitung > Ftabel (1174.990) > 

3,10) sehingga H03 ditolak. Artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan 

kinerja guru terhadap mutu 

pembelajaran di SMP Negeri 

seKecamatan Muaradua.
12  

Penelitian yang 

dilakukan oleh Ria 

Diana  memiliki 

persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, 

persamaannya adalah 

kedua peneliti 

membahas terkait 

kinerja guru pada 

variabel bebas dan 

variabel terikat dari 

kedua peneliti 

membahas tentang 

mutu pembelajaran 

yang dimana subjeknya 

adalah peserta didik. 

Sementara 

perbedaannya terletak 

pada variabel bebas 

lainnya yang terdapat  

pada penelitian 

terdahulu membahas 

tentang kepemimpinan 

sementara pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

supervisi akademik 

kepala sekolah. 

                                                      
11

Shinta Nurmaida, “Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Mutu Pembelajaran di 

SMA Negeri 9 Tangerang”, https://repository.uinjkt.ac.id, Di akses pada 28 Oktober 2022 pukul 

15.55 wita.  
12

Ria Diana dkk, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap 

Mutu Pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Muaradua”, Jurnal Education, Vol.7 No.3, Di 

akses pada 28 Oktober 2022 pukul 16.08 wita.  

https://repository.uinjkt.ac.id,/
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3.  

Tsurayya 

Syadza Afaf 

Pengaruh 

Supervisi 

Akademik 

Kepala 

Sekolah 

dan Etos 

Kerja 

Guru 

Terhadap 

Mutu 

Pembelaja

ran di 

SMA 

Negeri 5 

Pandeglan

g dan 

SMA 

Negeri 16 

Pandeglan

g. 

 

Hasil dari penelitian ini  menunjukkan 

tingkat ketercapaian supervisi 

akademik kepala sekolah mencapai 

79,37% dan termasuk dalam kategori 

baik. Lalu, tingkat ketercapaian etos 

kerja guru dalam penelitian ini 

mencapai 79,94% dan masuk dalam 

kategori baik. Sementara, tingkat 

ketercapaian mutu pembelajaran 

dalam penelitian ini mencapai 78,54% 

dan masuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan uji signifikansi, variabel 

supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap mutu pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai ry1 dengan 

nilai 0,51, r
2
 sebesar 0,26, thitung > ttabel 

(4,44 > 1,68) di mana thitung lebih besar 

daripada ttabel, maka H01 di tolak, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap mutu pembelajaran 

di SMA Negeri 5 Pandeglang dan 

SMA Negeri 16 Pandeglang. 

Kemudian, berdasarkan uji 

signifikansi etos kerja guru terhadap 

mutu pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai ry2 dengan nilai 0,80, r
2
 

sebesar 0,64, thitung > ttabel (9,85 > 1,68) 

maka H02 ditolak sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan antara etos 

kerja guru terhadap mutu 

pembelajaran di SMA Negeri 5 

Pandeglang dan SMA Negeri 16 

Pandeglang. Kemudian, berdasarkan 

uji signifikansi Supervisi akademik 

kepala sekolah dan etos kerja guru 

terhadap mutu pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan Ry(1.2) = 0,22, r
2
 

sebesar 0,5 dan (13,27 > 4,03) maka 

H03 ditolak, sehingga terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

supervisi akademik kepala sekolah 

dan etos kerja guru terhadap mutu 

pembelajaran di SMA Negeri 5 

Pandeglang dan SMA Negeri 16 

Pandeglang.
13 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Tsurayya Syadza Afaf  

memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, 

persamaannya adalah 

kedua peneliti 

membahas supervisi 

akademik kepala 

sekolah pada variabel 

bebas lainnya dan 

variabel terikat juga 

membahas tentang 

mutu pembelajaran. 

Sementara 

perbedaannya terletak 

pada variabel bebas 

kedua, yakni pada 

penelitian terdahulu 

membahas tentang etos 

kerja guru sementara 

pada penelitian ini 

membahas tentang 

kinerja guru. 

4.  

Andi Dewi 

Puspita Sari 

 

Pengaruh 

Kompeten

si 

Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan korelasi Product 

Moment hubungan antara kompetensi 

profesional guru dengan mutu 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Shinta 

Nurmaida memiliki 

persamaan dan 

                                                      
13

Tsurayya Syadza Afaf dkk, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Etos 

Kerja Guru Terhadap Mutu Pembelajaran di SMA Negeri 5 Pandeglang dan SMA Negeri 16 

Pandeglang”, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.1 No.8, Di akses pada 28 

Oktober 2022 pukul 16.15 wita.   
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Profesiona

l Guru 

Dalam 

Meningkat

kan Mutu 

Pembelaja

ran di 

SMPN 03 

Tangerang 

Selatan 

pembelajaran terdapat hubungan yang 

positif dengan rxy sebesar 0,406. 

sedangkan rtabel pada taraf signifikan 

5% diperoleh dari rtabel 0,250 dan jika 

di tafsirkan, hasil penelitian tersebut 

menunjukkan korelasi yang positif, 

walaupun positif tersebut itu hanya 

pada tingkat sedang atau cukup.
14 

perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, 

persamaannya adalah 

kedua peneliti 

membahas mutu 

pembelajaran pada 

variabel terikat yang 

dimana subjeknya 

adalah peserta didik. 

Sementara 

perbedaannya terletak 

pada variabel satu. 

Pada penelitian 

terdahulu membahas 

tentang kompetensi 

profesional guru 

sementara pada 

penelitian ini 

membahas tentang 

supervisi akademik 

kepala sekolah dan 

kinerja guru. 
5.  

Endah 

Supriyati 

 

Pengaruh 

Supervisi 

Akademik 

dan 

Kinerja 

Guru 

Terhadap 

Mutu 

Pembelaja

ran PAI 

SMA 

Negeri 1 

Sewon 

Bantul 

Yogyakart

a 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa supervisi 

akademik berpengaruh cukup besar 

dan signifikan terhadap mutu 

pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Sewon Bantul Yogyakarta, terbukti 

bahwa X
2
 hitung > X

2
 tabel pada taraf 

signifikansi 5% (441,25 > 90,5). 

kemudian kinerja guru berpengaruh 

cukup besar dan signifikan terhadap 

mutu pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta, 

terbukti bahwa X
2 

hitung > X
2
 tabel 

pada taraf signifikan 5% (709,8 > 

90,5).
15 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Shinta 

Nurmaida memiliki 

persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, 

persamaannya adalah 

kedua peneliti 

membahas tentang 

supervisi akademik 

kepala sekolah dan 

kinerja guru pada 

variabel bebasnya dan 

membahas mutu 

pembelajaran PAI pada 

variabel terikatnya.  

Sementara 

perbedaannya terletak 

pada lokasi penelitian. 

 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

                                                      
14

Andi Dewi Puspita Sari, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran di SMPN 03 Tangerang Selatan”, https://repository.uinjkt.ac.id, Di akses pada 

28 Oktober 2022 pukul 17.00 wita.  
15

Endah Supriyati, “Pengaruh Supervisi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap Mutu 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta”, https://dspace.uii.ac.id, Di akses 

pada 28 Oktober 2022 pukul 17.13 wita.  

https://repository.uinjkt.ac.id,/
https://dspace.uii.ac.id/
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1. Tujuan Penelitian 

a)    Untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

b)    Untuk mengetahui pengaruh kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran 

PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

c)    Untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja 

guru terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

2. Kegunaan Penelitian  

a.  Kegunaan Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti agar dalam kehidupan 

nyata dapat menerapkan teori yang telah dipelajari. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  

b.  Kegunaan Praktis  

1)   Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait 

dengan   kualitas pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin di sekolah yang 

telah dicapai saat ini dan ke depannya dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

upaya perbaikan kinerja guru, khususnya PAI guna peningkatan kualitas 

pembelajaran PAI di sekolah. 

2)    Bagi guru, memberikan dorongan kepada para guru terutama guru PAI 

untuk meningkatkan kinerjanya yang nantinya dapat meningkatkan mutu 

pendidik.  

3)   Bagi lembaga Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas lulusannya dan dasar 
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dalam meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi mahasiswa 

program kependidikan sebagai calon guru yang profesional.
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

1. Konsep Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Supervisi berasal dari bahasa Inggris “supervision” yang artinya 

pengawasan, pemeriksaan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi 

dinamakan supervisor. Dalam pendidikan dinamakan supervisor pendidikan.
1
 

Supervisi secara etimologis berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung 

arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang 

dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan kinerja bawahan.
2
 

Secara terminologis, supervisi 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.
3
 

Menurut Good Carter dalam Dictionery of Education seperti yang dikutip Kompri 

dalam bukunya bahwa:  

Supervisi adalah usaha dari penugasan-penugasan sekolah dalam 

memimpin guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki 

pembelajaran termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan 

dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan-tujuan 

pendidikan, bahkan metode serta evaluasi pembelajaran.
4
 

                                                      
1
M. Fathurrohman dan Sulistyorini, Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 471.  
2
H.E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012), h. 239.  
3
Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012), h. 8.  
4
Kompri, Standar Kompetensi Kepala Sekolah; Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Jakarta: Kencana, 2017), h. 206.  
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Sergiovanni dan Starrat mendefinisikan supervisi bahwa: 

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk 

membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari 

di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya 

untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik 

dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat 

belajar yang lebih efektif.
1
 

Menurut Ross L menjelaskan bahwa:  

Supervisi merupakan pelayanan yang dituju kepada guru-guru yang 

bertujuan membawa perubahan pada perbaikan pengajaran, pembelajaran 

dan kurikulum.
2
 

Harold P. Adams dan Frans C. Dickey yang dikutip dalam Nana Sudjana 

menyatakan bahwa:   

Supervisi adalah upaya yang dilakukan oleh para petugas pendidikan 

agar pendidik atau sumber belajar yang di supervisi dapat meningkatkan 

proses kegiatan belajar mengajar, mengembangkan profesi pendidikan, 

memilih dan merevisi tujuan dan komponen-komponen pendidikan.
3
 

  

Supervisi adalah pelayanan yang disediakan oleh pimpinan untuk 

membantu guru-guru menjadi personal yang semakin cakap sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, 

agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
4
 

Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 

mereka secara efektif.
5
 Perlu diperhatikan, sifat dari supervisi harus dilakukan 

secara kontinu atau terus menerus agar adanya perbaikan yang dilakukan secara 

                                                      
1
H.E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. I; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 111. 
2
Daryanto dan Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2015), h. 2.  
3
Nana Sudjana, Manajemen Program Pendidik untuk Pendidikan Nonformal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: Penerbit Falah, 2010), h. 212. 
4
Abdul Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru 

(memberdayakan pengawas sebagai gurunya guru) (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.  
5
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 76.  
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konsisten demi meningkatkan kualitas kinerja guru dan demi mewujudkan proses 

belajar mengajar yang efektif. Manfaat supervisi bisa dirasakan bukan hanya oleh 

sekolah, tetapi juga sebagai bahan evaluasi guru untuk memperbaiki kualitas 

kinerjanya. Semakin baik kualitas kinerja sekolah, maka semakin baik kualitas 

pelayanan dan kualitas lulusan sekolah. 

Supervisi akademik memainkan peran sangat penting untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan dengan peningkatan kinerja guru. Perubahan atau 

penyempurnaan kurikulum baik dari segi isi, metode dan evaluasi akan dapat 

diatasi dengan kegiatan supervisi akademik di bawah kewenangan kepala sekolah. 

Pelaksanaan supervisi akademik yang ideal serta prinsip-prinsip yang tepat akan 

dapat meningkatkan kinerja guru.  

Menurut Daresh dan Glickman yang dikutip oleh Daryanto:  

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
1
 

Sejalan dengan gagasan Daresh dan Glickman, menurut Ahmad Susanto:  

Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan yang direncanakan 

dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran atau mendukung proses pembelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

secara efektif.
2
 

Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa:  

Supervisi akademik merupakan kegiatan yang memfokuskan kepada 

pemantauan aspek-aspek akademik. Aspek akademik tersebut merupakan 

hal-hal yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Supervisi 

akademik tak dapat dipisahkan dari penilaian kinerja guru. Namun, inti 

supervisi akademik tidaklah semata menilai unjuk kerja guru dalam 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, namun lebih dari itu untuk 

                                                      
1
Daryanto dan Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran, h. 194  

2
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 221.  
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menolong pendidik meningkatkan kompetensinya saat menunaikan 
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pekerjaannya.
1
 

Senada dengan itu, Mukhtar dan Iskandar mengetengahkan teori supervisi 

akademik bahwa:  

Kegiatan supervisi yang menitik beratkan pengamatan pada masa 

akademik yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam 

proses belajar.
2
 

Menurut Alfonso, Firth dan Neville, ada tiga konsep pokok (kunci) dalam 

pengertian supervisi akademik, yaitu:  

1)   Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan 

mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. 

Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Sehubungan dengan ini, 

jangan diasumsikan secara sempit bahwa hanya ada satu cara terbaik 

yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku 

guru.  

2)   Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuannya harus di desain secara official, sehingga jelas waktu 

mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Desain tersebut 

terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang mengarah pada 

tujuan tertentu. Oleh karena itu, supervisi akademik merupakan tanggung 

jawab bersama antara supervisor dan guru, maka alangkah baiknya jika 

programnya di desain bersama oleh supervisor dan guru. 

3)   Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu 

memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. 
3
 

 

Esensi supervisi akademik bukan menilai kinerja guru dalam mengelola 

proses pembelajaran, melainkan membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuan profesionalismenya. Karena sasaran dari supervisi adalah untuk 

memperbaiki kinerja guru agar guru-guru selalu mengalami peningkatan dalam 

jabatan (profesional growth).
4
 Supervisi akademik yang dilakukan menitik 

beratkan kepada memberikan bantuan kepada guru agar ia menyadari 

                                                      
1
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 15.  

2
Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2013), h. 47.  
3
Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, Metode dan Tekhnik Supervisi (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 1.  
4
Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani, Manajemen & Supervisi Pendidikan (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2018), h. 135.  
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kekurangannya, selanjutnya berusaha dengan kemampuan sendiri untuk 

mengatasinya. Keadaan ini dipandang lebih sesuai daripada memberikan 

bimbingan langsung kepada guru dalam menghadapi kesulitannya. Bantuan 

supervisi akademik tidak bertujuan untuk menyediakan segala sesuatu yang 

dibutuhkan guru, sehingga ia hanya tinggal menggunakannya saja, karena cara ini 

akan menimbulkan sifat pasif pada guru yang bersangkutan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi penting 

untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja guru. Bimbingan dan bantuan dari 

kepala sekolah akan sangat membantu guru dalam menyelesaikan segala macam 

tugas pembelajaran. Selain itu, hasil supervisi dapat dijadikan bahan evaluasi baik 

bagi guru maupun bagi kepala sekolah. Dari hasil evaluasi itulah guru dapat 

mengetahui kinerjanya apakah sudah baik atau belum.  

Keberadaan supervisi menjadikan situasi pembelajaran di sekolah menjadi 

lebih baik. Dengan kata lain, supervisi akademik dapat diartikan sebagai usaha 

sadar pembinaan guru ke arah perbaikan proses pembelajaran, untuk 

melaksanakan supervisi secara efektif, kepala sekolah harus memiliki 

keterampilan konseptual, interpersonal (komunikasi antar pribadi) dan teknis. Ada 

dua macam teknik supervisi akademik, yakni individual dan kelompok. Teknik 

supervisi individual yaitu pelaksanaan supervisi yang dilakukan terhadap guru 

secara perorangan yang dapat dilakukan dengan lima cara yaitu kunjungan kelas, 

observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas dan menilai diri 

sendiri. Kemudian, supervisi kelompok merupakan satu cara melaksanakan 

program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih.  
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Kepala sekolah juga perlu mengadakan observasi dan mencatat tingkah 

laku siswa di kelas serta interaksi antara guru dan siswa. Saat melakukan 

observasi, kepala sekolah harus mengusahakan data yang objektif dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru. Yakni 

berkaitan dengan apa yang berlangsung dalam mengajar. Hal ini perlu sebagai 

rujukan dan pedoman terhadap proses pembinaan dan peningkatan kemampuan 

profesionalisme guru selanjutnya dalam bidang tersebut.  

Tidak ada cara yang benar-benar tepat dan benar-benar salah untuk 

melakukan supervisi guru. Maka dari itu, kepala sekolah harus mengetahui aspek 

atau bidang keterampilan yang akan dibina. Selain itu harus mengetahui 

karakteristik setiap teknik dan sifat atau kepribadian guru.   

2. Indikator Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Indikator pelaksanaan supervisi akademik terlihat dari dimensi tugas 

kepala sekolah saat menjalankan kegiatan supervisi akademik pada pendidik. 

Berdasarkan Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah dan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 tahun 2018, tingkat 

kompetensi kepala sekolah sangat berperan dalam proses supervisi akademik. 

Indikator-indikator pelaksanaan supervisi akademik meliputi hal-hal 

sebagai berikut:  

1)  Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2)  Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3)  Menindak lanjuti hasil-hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.
1
    

                                                      
1
Risnawati, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2014), h. 28.  
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Sementara, menurut Supardi dalam bukunya bahwa terdapat tiga indikator 

dalam melakukan supervisi akademik, yaitu:  

1)   Perencanaan supervisi akademik.  

2)   Pelaksanaan supervisi akademik. 

3)   Evaluasi dan Tindak lanjut supervisi akademik.
1
 

Selanjutnya, Lina Handayani dan Sukirman menjabarkan secara rinci 

tentang indikator supervisi kepala sekolah, yakni: 

1)   Pengarahan. 

2)   Membantu memecahkan masalah guru. 

3)   Melaksanakan pengawasan. 

4)   Menciptakan hubungan antar pribadi. 

5)   Penilaian hasil kerja.
2
 

 

3. Fungsi dan Tujuan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki fungsi dan tujuan yang 

selalu mengarah kepada cita-cita yang ingin dicapai. Menurut Nur Aedi, fungsi 

utama supervisi akademik adalah sebagai penjaminan mutu bagi guru. Melalui 

supervisi akademik yang dilakukan pengawas atau kepala sekolah diharapkan 

kualitas guru menjadi lebih baik.
3
 Supervisi juga berfungsi sebagai program 

pelayanan untuk memajukan pengajaran, dalam situasi belajar sering terjadi 

masalah, baik yang dihadapi guru maupun peserta didik. Guru sering mengalami 

kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor memberikan bimbingan 

kepada guru agar dapat mengelola pembelajaran secara lebih efektif, termasuk 

bantuan menyelesaikan masalah-masalah belajar peserta didik.  

 

                                                      
1
Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014), h. 261.  

2
Lina Handayani dan Sukirman, Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Pada Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran di SMP 3 Bae Kudus, Jurnal EduPsyCouns, Vol.2 No.1 (2020), h. 301.  
3
Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan Tinjauan dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 185.  
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Adapun tujuan supervisi akademik adalah membantu dan menentukan 

kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Menurut Glickman, tujuan 

supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-murid.
1
 Jadi, tujuan 

yang dimaksud lebih kepada memberikan bantuan kepada guru khususnya 

peningkatan kemampuan agar dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.  

Senada dengan paparan di atas, menurut Ani Kadarwati, tujuan supervisi 

akademik adalah memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengajar guru di kelas yang akhirnya juga untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik.
2
 Sedangkan Nur Aedi mengatakan bahwa tujuan 

supervisi akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan 

keterampilannya dalam rangka mencapai tujuan belajar mengajar yang 

direncanakan untuk para siswanya.
3
 

Pendapat para ahli di atas menjelaskan bahwa tujuan supervisi akademik 

semata-mata tidak hanya guru mendapatkan bimbingan dan bantuan ketika 

mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, melainkan ada proses 

pengembangan diri yang berkelanjutan yang harus dilakukan oleh guru, baik itu 

dilakukan secara individual maupun secara kelompok.  

Menurut Sergiovanni, ada tiga tujuan supervisi akademik, sebagai berikut:  

a)   Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu 

guru mengembangkan kemampuan profesionalnya.  

b)   Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk 

                                                      
1
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya,, h. 221.  
2
Ani Kadarwati, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik 

Dengan Teknik Kunjungan Kelas, Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, Vol.1 No.1 2016. 
3
Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan Tinjauan dan Praktik, h. 184.  
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c) memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. 

d) Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru 

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawab mengajarnya.
1
 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan 

supervisi akademik ditunjukkan kepada peningkatan mutu guru yang dapat 

meningkatkan pula kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah agar menjadi sekolah yang berkembang pesat dengan membantu guru 

mengembangkan kemampuan profesionalismenya dalam memahami akademik.  

4. Teknik-Teknik Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Untuk mengidentifikasi kebutuhan guru, kemudian untuk meningkatkan 

kemampuannya dan selanjutnya membimbing guru supaya dia benar-benar 

berusaha menerapkan kemampuannya untuk meningkatkan situasi pembelajaran 

dengan muridnya, diperlukan kegiatan-kegiatan tertentu, cara-cara tertentu yang 

khusus dan terarah agar masing-masing tujuan tercapai dengan sebaik-baiknya. 

Cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua yaitu:  

a) Teknik Supervisi Individual  

Teknik dalam pelaksanaan supervisi adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

supervisor guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai, baik oleh individu 

maupun kelompok. Teknik merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan 

oleh supervisor untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Teknik supervisi individual yang dimaksud disini adalah pelaksanaan 

supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus 

dan bersifat perorangan. Supervisor disini hanya berhadapan dengan seorang guru 
                                                      

1
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya, h. 220-221.  
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yang di pandang memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang 

dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: 

1. Mengadakan Kunjungan Kelas     

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, 

pengawas dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan 

proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan 

dalam rangka pembinaan guru.  

Menurut Suhertian, kunjungan kelas ini ialah seorang kepala sekolah 

datang ke kelas dimana guru sedang mengajar dan ia mengadakan 

peninjauan terhadap suasana belajar di kelas itu.
1
 Sedangkan menurut 

Kompri, kunjungan kelas adalah kunjungan yang sewaktu-waktu 

dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati 

seorang guru yang sedang mengajar, tujuannya untuk melihat bagaimana 

guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktik dan 

metode.
2
 Melalui kunjungan kelas, guru-guru dibantu melihat dengan 

jelas masalah-masalah yang mereka alami. Menganalisisnya secara kritis 

dan mendorong mereka untuk menemukan alternatif pemecahannya. 

Kunjungan kelas ini biasa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bisa juga atas dasar undangan 

dari guru itu sendiri. Ada tiga tahap kunjungan kelas, diantaranya: Tahap 

persiapan, Tahap pengamatan dan Tahap Akhir kunjungan. 

                                                      
1
Suhertian, Prinsip & Teknik Supervisi Pendidikan (Surabaya: Usana Offeseg Printing, 

2012), h. 45.  
2
Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Jakarta: Kencana, 2017), h. 223.  
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2. Mengadakan Kunjungan Observasi Kelas 

Observasi kelas dilaksanakan bersamaan dengan aktivitas kunjungan 

kelas. Menurut Suhertian, tujuan kunjungan observasi adalah untuk 

memperoleh data yang subjektif sehingga bahan yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menganalisa kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru-

guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar.
1
  

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dengan adanya tujuan 

pelaksanaan kunjungan observasi memperoleh data yang subjektif 

sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan dan 

memperbaiki semaksimal mungkin. Bagi guru sendiri, data tersebut 

dapat membantu mereka untuk memperbaiki cara mengajar lebih baik.  

3. Percakapan Pribadi 

Percakapan pribadi adalah suatu teknik dalam pemberian layanan 

kepada guru latih dengan mengadakan pembicaraan tentang masalah 

yang dihadapi guru latih.
2
 Pertemuan pribadi antara supervisor dengan 

guru untuk membicarakan masalah-masalah khusus yang dihadapi guru. 

Umumnya materi yang dipercakapkan adalah hasil-hasil kunjungan kelas 

dan observasi kelas yang telah dilakukan oleh supervisor.  

Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan 

kelebihan dan kekurangannya. Mendorong agar yang sudah baik lebih 

ditingkatkan dan yang masih kurang atau yang keliru agar diperbaiki.  

 

                                                      
1
Suhertian, Prinsip & Teknik Supervisi Pendidikan, h. 51.  

2
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 217.  
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b) Teknik Supervisi Kelompok  

1) Pertemuan Orientasi  

Pertemuan orientasi adalah pertemuan supervisor dengan supervisee 

(terutama guru latih baru) yang bertujuan menghantarkan supervisi 

tersebut memasuki suasana kerja baru.
1
 Pada pertemuan ini supervisor 

memberikan penjelasan hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kualitas profesionalisme guru dalam melaksanakan 

tugas pengajaran.  

Dengan adanya pertemuan orientasi ini, supervisee secara dini 

diupayakan terhindar dari berbagai masalah yang mungkin dihadapi 

dalam melaksanakan tugas-tugas nantinya. Hal ini dapat tercapai 

mengingat pertemuan ini memberikan kesempatan kepada supervisee 

mengalami secara benar apa saja yang akan menjadi tugas dan tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan perannya sebagai tenaga pendidik. 

2) Mengadakan pertemuan atau rapat  

Sekolah bisa mengadakan rapat baik itu dilaksanakan secara 

terjadwal atau pun secara insidenal. Dalam rapat biasanya yang berkaitan 

khusus dengan permasalahan di sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

proses belajar mengajar guru di kelas.  

Tujuan diadakannya rapat untuk menyampaikan informasi baru yang 

berkaitan dengan pembelajaran, kesulitan dialami guru, serta cara 

mengatasi masalah bersama-sama dengan semua guru. 

                                                      
1
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 210.  
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3) Mengadakan diskusi kelompok (group discussions) 

Menurut Yusak Burhanuddin, diskusi kelompok merupakan suatu 

kegiatan kelompok dalam tatap muka, bertukar informasi atau untuk 

memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu.
1
 Sejalan dengan 

gagasan Yusak Burhanuddin, Menurut Ngalim Purwanto, diskusi 

kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru 

bidang studi sejenis (biasanya untuk sekolah lanjutan).
2
 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa kegiatan diskusi ini dapat 

mengambil beberapa pertemuan seperti misalnya seminar atau pun 

kelompok studi. Selain itu kegiatan kelompok diskusi ini berguna untuk 

tatap muka, bertukar informasi dan sebagai saranan untuk membahas 

bersama-sama mengenai permasalahan pendidikan dan pengajaran. 

Dengan situasi pertemuan seperti ini, suasana pertemuan kelompok 

dengan supervisor akan berjalan menyenangkan tanpa ada rasa tegang. 

4) Mengadakan seminar atau workshop   

Workshop merupakan suatu kegiatan pendidikan dalam jabatan 

untuk pengembangan profesionalitas para guru. Seminar atau workshop 

dimaksudkan untuk mengkaji, membahas suatu  masalah yang 

berhubungan dengan suatu topik.
3
 Dalam seminar ini berbagai masalah 

dapat dibahas sehingga nantinya akan mendapatkan berbagai saran, 

                                                      
1
Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 

106.  
2
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 122.  
3
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya, h. 234.  
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masukan dan gagasan dengan dukungan data yang dipercaya. 

5) Mengadakan penataran-penataran (inservice training)  

Untuk meningkatkan kualitas mengajar seorang guru, maka seorang 

supervisor mampu mendorong serta mengajak guru untuk 

mengembangkan pengetahuannya, salah satunya dengan mengikuti 

sebuah kegiatan penataran. Penataran biasanya dilakukan per-daerah 

maupun per-wilayah. Sehingga seorang kepala sekolah yang sebagai 

supervisor selain mengajak dan mendorong guru melakukan penataran, 

kepala sekolah juga harus mampu memberikan tindak lanjut dari guru 

yang telah mengikuti penataran.  

Menurut Ngalim Purwanto, penataran-penataran tersebut pada 

umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala 

sekolah terutama adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak 

lanjut (follow up) dari hasil penataran, agar dapat dipraktekkan oleh 

guru-guru.
1
 Pendapat ini menjelaskan bahwa pengembangan kualitas 

guru bukan hanya menjadi pekerjaan seorang guru, melainkan tugas 

seorang supervisor dalam mengajak dan mendorong untuk mengikuti 

penataran. Tujuannya adalah guna memenuhi tenaga profesional dan ahli 

dalam bidangnya.  

5. Faktor-Faktor Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik faktor yang berasal dari dalam maupun yang datang dari lingkungan. 

                                                      
1
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 122.  
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Dari berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup 

dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah efektifitas kerja. 

Adapun faktor supervisi bukan hanya pada seorang guru saja atau kelompok 

orang, akan tetapi kepada semua guru dan pegawai sekolah sama-sama 

mempunyai tujuan pengembangan situasi yang memungkinkan terciptanya 

kegiatan pembelajaran yang lebih baik.  

Jika hal tersebut diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah agar 

dapat diharapkan setiap sekolah akan berangsur-angsur maju dan berkembang 

sebagai alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk tujuan pendidikan, akan 

tetapi kesanggupan dan kemampuan kepala sekolah dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat 

lambatnya hasil supervisi itu, antara lain:  

a.   Lingkungan masyarakat tempat sekolah berada. 

b.   Besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 

c.   Tingkatan dan jenis sekolah. 

d.   Keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia. 

e.   Kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri.
1
 

 Di luar faktor-faktor tersebut, faktor keahlian dan kecakapan kepala 

sekolah adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

supervisi. Bagaimana pun baiknya situasi dan kondisi yang tersedia, jika kepala 

sekolah itu sendiri tidak mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan, 

semuanya tidak akan ada artinya. Sebaliknya, adanya keahlian dan kecakapan 

yang dimiliki oleh kepala sekolah, segala kekurangan yang ada akan menjadi 

perangsang yang mendorong untuk selalu berusaha memperbaiki dan 

menyempurnakannya.   
                                                      

1
Kompri, Standar Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional, h. 232-233.  
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B. Kinerja Guru  

1. Konsep Kinerja Guru 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata “prestasi kerja” atau dalam 

populernya performance yang memiliki arti unjuk kerja, hasil karya, pelaksanaan 

kerja, hasil pelaksanaan kerja.
1
 Sedangkan secara terminologi, kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.
2
 Kinerja dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan 

sebagai prestasi kerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang didasari oleh 

pengetahuan, motivasi, sikap dan keterampilan yang dimilikinya.
3
  

Menurut Sulistyorini yang dikutip oleh Ondi Saondi dan Aris Suherman: 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4
   

Selanjutnya, Flanagan, Landy dan Fair, menyebutkan bahwa:  

Kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau 

pekerjaan dimana sikap dan perilaku akan berpengaruh terhadap hasil 

yang dicapai oleh kinerja individu, hasil performasi seseorang dalam 

bentuk tingkah laku keterampilan atau kemampuan menyelesaikan suatu 

kegiatan yang dapat berbentuk proses kerja dan hasil kerja.
5
 

 

Sementara Supardi menjelaskan bahwa:  

Kinerja mengandung makna hasil kerja, kemampuan, prestasi atau 

dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keberhasilan individu 

atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan 

kinerja. Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu periode tertentu 

yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya standar 

                                                      
1
Yuni Indah, Kebijakan Sertifikasi, Kinerja dan Kesejahteraan Guru (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 104.  
2
Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, Guru Profesional, h. 27.  

3
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya, h. 69.  
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target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.
1
 

Smith juga menjelaskan bahwa:  

Performance atau kinerja adalah Output derive from processes, human or 

therwise, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran 

dari suatu proses.
2
 

 

Berdasarkan pengertian tentang kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seorang dalam bidang 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh pimpinan lembaga. 

Kinerja dalam konteks guru dimaknai sebagai perilaku yang dihasilkan 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika 

mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja guru adalah suatu 

kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang 

ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran.
3
 Definisi 

ini menunjukkan bahwa kinerja guru sebagai suatu bentuk kemampuan dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Menurut Momon Sudarma menjelaskan bahwa:  

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 olahraga.
4
    

Kemudian, Imam Wahyudi juga mengemukakan:  

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang meliputi menyusun 

program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi 

                                                      
1
Supardi, Kinerja Guru, h. 47.  

2
Abd. Majid, Pengembangan Kinerja Guru Melalui: Kompetensi, Komitmen dan 

Motivasi Kerja (Cet. I; Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), h. 10. 
3
Didi Pianda, Kinerja Guru (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 13.  

4
Momon Sudarma, Profesi Guru (Dipuji, Dikritisi dan Dicaci) (Jakarta: PT. Rajawali 

Pers, 2013), h. 135.  
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dan analisis evaluasi.
1
 

Sejalan dengan itu, kinerja guru menurut Supardi adalah:  

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran di sekolah/madrasah dan bertanggung jawab atas 

peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik.
2
  

 

Kinerja guru menurut Depdiknas adalah kemampuan dan usaha guru 

untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan 

program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil 

pembelajaran.  Kinerja guru tidak terbatas hanya sekedar menjalankan tugas 

mengajar di kelas saja tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik yang berada di bawah naungan bimbingannya.  

Pada dasarnya, kinerja guru lebih terarah pada perilaku seorang pendidik 

dalam pekerjaannya dan efektivitas pendidik dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya yang dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik 

kepada tujuan yang diinginkan.
3
 Kinerja guru dapat dilihat pada situasi dan 

kondisi kerja sehari-hari. Kinerja guru nampak dari tanggung jawabnya dalam 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya serta moral yang dimilikinya. Hal 

tersebut akan tercermin dari kepatuhan, komitmen dan loyalitasnya dalam 

mengembangkan potensi peserta didik serta memajukan sekolah. 

Berdasarkan beberapa pendapat serta penjelasan para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah prestasi atau hasil kerja guru atas tugas 

dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada guru dan menghasilkan 

                                                      
1
Imam Wahyudi, Mengejar Profesionalisme Guru (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 87.  

2
Supardi, Kinerja Guru, h. 54.  
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Erjati Abas, Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru (Jakarta: 

PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 24.  
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kualitas yang baik sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dan 

didasari oleh pengetahuan, sikap, motivasi dan keterampilan. Salah satu indikasi 

keberhasilan guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya ialah peserta 

didik yang telah dibimbingnya memiliki prestasi dan mampu bersaing dengan 

peserta didik dari sekolah lain.  

Tercapainya tujuan pendidikan tidak semata-mata bergantung pada 

serangkaian kurikulum yang di-design dan dirancang sedemikian baik dan dengan 

tersedianya kualitas sarana dan prasarana yang memadai, melainkan juga terletak 

pada kualitas pembelajaran guru yang menjadi ujung tombak pendidikan. Guru 

terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan berhadapan 

langsung dengan siswa. Guru sebagai faktor terpenting dalam pencapaian tujuan 

pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa. Memanusiakan manusia istilah 

yang disematkan pada seorang guru, dalam artian tugas dan pekerjaannya adalah 

berusaha menjadikan peserta didik memperoleh berbagai pengembangan diri, 

mulai dari pengembangan intelektual (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotorik) yang ada di dalam setiap diri peserta didik. Guru yang berkualitas 

adalah guru yang profesional.  

Proses pembelajaran yang kerap di implementasikan guru saat ini tidak 

jauh dari metode ceramah (konvensional), penugasan individu setelahnya dan 

tugas di rumah (PR). Masih banyak guru yang belum sepenuhnya menjalankan 

tugasnya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 

39 yaitu merencanakan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran, menilai 

hasil belajar, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan dan melakukan 
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pengabdian masyarakat.
1
 Pembelajaran yang berlangsung masih bersifat pasif dan 

monoton, dimana peserta didik tidak banyak terlibat dalam proses pembelajaran 

dan hanya mendengarkan guru menjelaskan materi.  

Mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen bahwa guru yang profesional adalah guru yang: 1) memenuhi syarat 

kualifikasi akademik yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan 

relevan dengan bidang ajarnya. 2) menguasai empat kompetensi guru yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial. Keprofesionalan guru dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat 

pendidik setelah guru melalui proses sertifikasi guru dan dinyatakan lulus.
2
 

Kualitas guru akan terlihat dalam kemampuannya menguasai berbagai komponen 

pembelajaran. Diantaranya menguasai materi, metode, teknik dan strategi 

pembelajaran, kreatif dalam penggunaan media belajar serta pengelolaan kelas 

yang baik, menjadikan peserta didik sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator.   

2. Indikator Kinerja Guru  

Ukuran (indikator) kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggung jawab moral yang 

dipundaknya. Semua itu akan terlihat pada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam 

menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar 

kelas. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa tanggung jawabnya 

mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses 

                                                      
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h. 13.  
2
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), h. 6.  
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pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi 

yang akan digunakan, termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai serta 

alat penilaian apa yang akan digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi.
1
  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam 

pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok 

yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan. Pada ayat (2) beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

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

banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Pada ayat (3) 

ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana di maksud pada 

pasal (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
2
  

Lebih lanjut, Ahmad Susanto menyatakan bahwa kompetensi yang 

menjadi indikator kinerja guru meliputi: (a) kemampuan membuat perencanaan 

dan persiapan mengajar, (b) penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa, 

(c) penguasaan metode dan strategi mengajar, (d) pemberian tugas-tugas kepada 

siswa, dan (e) kemampuan mengelola kelas.
3
 

Indikator kinerja guru yang dipaparkan oleh Ahmad Susanto berkaitan 

dengan tugas dan tanggung jawab guru di dalam kelas. Dimulai dari penyusunan 

perencanaan pembelajaran sampai cara guru dalam mengelola kelas. Indikator 

kinerja guru mengacu pada kompetensi wajib yang dimiliki guru, terutama 

                                                      
1
Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar; Landasan Konsep dan Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 60-61.  
2
Undang-Undang No.14 Tahun 2005  tentang guru dan dosen, h. 22.  

3
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi dan 

Implementasinya , h. 75-76.   
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kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang berkaitan dengan 

kemampuan guru dalam menyelesaikan tugas pokoknya mengenai proses belajar 

mengajar.  

Sementara menurut Rusman, terdapat tiga indikator terhadap kinerja guru 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu sebagai berikut:  

1) 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 dar cara atau 

proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru.  

2)  Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, serta penggunaan metode 

dan strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas 

dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam 

pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. 

3)  Evaluasi dalam kegiatan 

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 menentukan pendekatan dan 

cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan 

penggunaan hasil evaluasi.
1
 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa 

indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan dengan 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 
                                                      

1
Rusman, Model-Model Pembelajaran (Cet. VII; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2018), h. 75-78.  
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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 

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 
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alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi.
1
 

Menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman bahwa:  

Indikator kinerja guru terdiri dari: (a) Kemampuan membuat 

perencanaan dan persiapan mengajar, (b) Penguasaan materi yang akan 

diajarkan kepada siswa, (c) Penguasaan metode dan strategi mengajar, 

(d) Pemberian tugas-tugas kepada siswa, (e) Kemampuan mengelola 

kelas, (f) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
2
  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator penilaian kinerja guru selalu berfokus pada tiga 

tahap dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pendapat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja adalah kemampuan dan 

kemauan. Memang diakui bahwa banyak orang mampu tetapi tidak mau sehingga 

tetap tidak menghasilkan kinerja. Demikian pula halnya banyak orang mau tetapi 

tidak mampu juga tetap tidak menghasilkan kinerja apa-apa. Kinerja adalah 

sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan bekerja, 

dengan kata lain bahwa kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja.  

Kinerja guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya 

kepemimpinan kepala madrasah, iklim organisasi dan budaya organisasi. Adapun 

faktor internal yang dimaksud adalah semangat kerja dan motivasi berprestasi.
3
 

 

                                                      
1
PERMENDIKNAS No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

http://eprints.uny.ac.id/13821/1/edi%20supriono_08101244022.pdf, diakses pada tanggal 30 

Agustus 2022 pukul 19.48 Wita.  
2
Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, h. 23.  

3
Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Strategi Peningkatan Mutu dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 19-20.  

http://eprints.uny.ac.id/13821/1/edi%20supriono_08101244022.pdf,
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Menurut Ondi Saondi, berikut merupakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru , antara lain:  

a) Kepribadian dan Dedikasi 

Setiap guru memiliki dedikasi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang 

mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dan guru lainnya. 

Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak yang hanya dapat dilihat 

dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi setiap 

persoalan.  

Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan 

mempengaruhi interaksi antara guru dan anak didik. Oleh karena itu, kepribadian 

merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru.  

Guru yang memiliki kepribadian yang baik dapat membangkitkan 

kemauan untuk giat memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam 

melakukan pekerjaan mendidik sehingga dapat dikatakan guru tersebut memiliki 

akuntabilitas yang baik dengan kata lain perilaku akuntabilitas meminta agar 

pekerjaan itu berakhir dengan hasil baik yang dapat memuaskan atasan yang 

memberi tugas itu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau segala 

pekerjaan yang dilaksanakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dan tidak asal-asalan.  

b) Pengembangan Profesi  

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Dalam 

melaksanakan pekerjaan itu harus memenuhi norma-norma. Orang yang 
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melakukan pekerjaan profesi itu harus ahli, orang yang sudah memiliki daya pikir, 

ilmu dan keterampilan yang tinggi. Di samping itu, ia juga dituntut dapat 

mempertanggung jawabkan segala tindakan dan hasil karyanya yang menyangkut 

profesi tersebut.  

Pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus menerus sehingga mampu 

menciptakan kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, di samping itu 

pembinaan harus sesuai arah dan tugas atau fungsi yang bersangkutan dalam 

sekolah. Semakin sering profesi guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan 

maka semakin mendekatkan guru pada pencapaian predikat guru yang profesional 

dalam menjalankan tugasnya sehingga harapan kinerja guru yang lebih baik akan 

tercapai.  

c) Kemampuan Mengajar  

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan 

penguasaan guru atas kompetensinya. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh 

guru yaitu:  

1)   Menguasai bahan 

2)   Menguasai landasan pendidikan 

3)   Menyusun program pengajaran 

4)   Melaksanakan program pengajaran 

5)   Menilai proses dan hasil belajar 

6)   Menyelenggarakan proses bimbingan dan penyuluhan 

7)   Menyelenggarakan administrasi sekolah 
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8)   Mengembangkan kepribadian 

9)   Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat 

10) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk kepentingan mengajar.  

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas 

yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai, seperti 

perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa dan perubahan 

pola kerja guru yang makin meningkat. Sebaliknya jika kemampuan mengajar 

yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi 

belajar siswa tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri. 

Untuk itu kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan menjadi 

keharusan bagi guru untuk dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanpa 

kemampuan mengajar yang baik sangat tidak mungkin guru mampu melakukan 

inovasi atau kreasi dari materi yang ada dalam kurikulum yang pada gilirannya 

memberikan rasa bosan bagi guru maupun siswa untuk menjalankan tugas dan 

fungsi masing-masing.  

d) Komunikasi 

Komunikasi digunakan untuk memahami dan menukarkan pesan verbal 

maupun non verbal antara pengirim dengan penerima informasi untuk mengubah 

tingkah laku. Hubungan dan komunikasi yang dikembangkan guru terutama 

dalam proses pembelajaran dan pada interaksi lain di sekolah memberi peluang 

terciptanya situasi yang kondusif untuk memperlancar pelaksanaan tugas. Segala 

persoalan yang dihadapi guru baik dalam pelaksanaan tugas utama maupun tugas 

tambahan dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara bersama dengan rekan 
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guru yang lain. Tanpa hubungan dan komunikasi yang baik di dalam lingkungan 

sekolah, apa pun bentuk pekerjaan yang dilakukan tetap akan mengalami 

hambatan. 

Terbinanya hubungan dan komunikasi di dalam lingkungan sekolah 

memungkinkan guru dapat mengembangkan kreativitasnya sebab ada jalan 

terjadinya interaksi dan ada respon balik dari komponen lain di sekolah atas 

kreativitas dan inovasi tersebut. Hal ini menjadi motor penggerak bagi guru untuk 

terus meningkatkan daya inovasi dan kreativitasnya yang bukan saja inovasi 

dalam tugas utamanya tetapi bisa saja muncul inovasi dalam tugas lain yang 

diamanatkan sekolah. Ini berarti bahwa pembinaan hubungan dan komunikasi 

yang baik di antara komponen dalam sekolah menjadi suatu keharusan dalam 

menunjang peningkatan kinerja. Untuk itu, semakin baik pembinaan hubungan 

dan komunikasi dibina maka respon yang muncul semakin baik pula yang pada 

gilirannya mendorong peningkatan kerja.  

e) Kedisiplinan  

Kedisiplinan sangat penting dalam menjalankan tugas dan kewajiban 

guru. Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional 

sebab pemahaman disiplin yang baik oleh guru mampu mencermati aturan-aturan 

dan langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian kedisiplinan menjadi tuntutan yang sangat penting untuk 

dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan di isi lain akan 

memberikan tauladan bagi siswa bahwa disiplin itu penting.  
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f) Kesejahteraan   

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap 

kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya 

seseorang, makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya. 

Profesionalitas guru tidak saja dilihat dari kemampuan guru dalam 

mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, tetapi 

juga harus dilihat oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas serta 

berkelayakan. Program peningkatan mutu pendidikan apa pun yang akan 

diterapkan pemerintah, jika kesejahteraan guru masih rendah maka besar 

kemungkinan program tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal.  

g) Iklim Kerja  

Iklim sekolah memegang peranan penting sebab iklim itu menunjukkan 

suasana kehidupan pergaulan di sekolah tersebut. Iklim kerja adalah hubungan 

timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial dan budaya yang mempengaruhi 

sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang tercermin dari 

suasana kerjasama yang harmonis dan kondusif antara kepala sekolah dengan 

guru, antara guru dengan guru lain, antara guru dengan pegawai sekolah dan 

keseluruhan komponen itu harus menciptakan hubungan dengan siswa sehingga 

tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai. Terbentuknya iklim yang kondusif 

pada tempat kerja dapat menjadi faktor penunjang bagi peningkatan kinerja sebab 

kenyamanan dalam bekerja membuat guru berpikir dengan tenang dan 

terkonsentrasi hanya pada tugas yang sedang dilaksanakan.
1
   

                                                      
1
Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Cet. III; Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2015), h. 24.  
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Sementara menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru ialah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivision).  

1) Faktor kemampuan  

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, guru perlu ditetapkan pada pekerjaan 

yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan 

bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas suatu pembelajaran. 

2) Faktor motivasi    

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah 

untuk mencapai tujuan pendidikan. C. Meclelland mengatakan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja.
1
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kinerja guru 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Tetapi, penulis berkesimpulan bahwa selain faktor 

di atas, juga diperlukan motivasi kerja. Dimana motivasi kerja ini telah dijelaskan 

juga sebelumnya oleh penulis secara rinci. Motivasi kerja inilah yang menjadi 

pendorong semangat guru dalam melaksanakan tugasnya. Kuat atau lemahnya 

motivasi seseorang, amat menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. 

                                                      
1
La Ode Ismail Ahmad, Konsep Penilaian Kinerja Guru dan Faktor yang 

Mempengaruhinya, Jurnal Idaarah, Vol.1 No.1 (2017), h. 135-136.   
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4. Upaya Meningkatkan Kinerja Guru  

Untuk mencapai hasil atau tujuan yang maksimal haruslah ada upaya-

upaya tertentu yang diusahakan. Kinerja guru yang rendah akan berdampak pada 

tujuan utama sekolah, karena guru merupakan faktor penting dalam proses utama 

sistem pendidikan yaitu pada proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 

perlu adanya usaha beberapa pihak untuk meningkatkan kinerja guru demi 

tercapainya tujuan sekolah.  

Pemerintah memiliki andil yang besar dalam meningkatkan kinerja guru, 

oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan berbagai hal untuk 

memaksimalkan kompetensi guru agar guru memiliki kinerja yang baik. Upaya 

tersebut diantaranya yaitu mengeluarkan regulasi yang berisi tentang kewajiban 

guru untuk menempuh pendidikan minimal strata satu seperti yang tertera pada 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, memberikan 

pelatihan untuk guru dalam rangka meningkatkan kinerja dan kompetensi guru 

serta memberikan tunjangan sertifikasi untuk guru.  

Selain pemerintah, pihak yang berperan penting dalam meningkatkan 

kinerja guru adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam 

lembaga pendidikan yang  bertanggung jawab atas kinerja bawahannya, yaitu para 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah bertugas untuk 

menggerakkan semua potensi sekolah demi tercapainya tujuan sekolah.  

Berikut contoh program dalam meningkatkan kinerja guru yang disusun 

oleh kepala sekolah:  

a)    Kegiatan belajar mengajar di kelas, yang dilaksanakan dan di kontrol 

oleh wakil kurikulum. 
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b)    Pertemuan ilmiah guru yang meliputi diskusi panel seminar, 

konfrensi, symposium, diskusi, akademik workshop (lokal karya) 

dan seminar kolegial.  

c)    Lomba kreativitas guru, dalam hal ini guru di ikutsertakan dalam 

suatu lomba agar memperluas pengalaman dan meningkatkan 

kreativitasnya yang dapat diaplikasikan di sekolah. 

d)    Pelatihan. Sekolah mengirimkan guru pada kegiatan pelatihan atau 

sekolah dapat menyelenggarakan sendiri kegiatan pelatihan untuk 

guru yang berkaitan dengan pendidikan dan tugasnya sebagai 

pendidik.  

e)    Seminar motivasi. Guru dikirim untuk mengikuti seminar motivasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi guru.  

f)    Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilaksanakan oleh guru dalam forum MGMP adalah: 

Pendalaman materi, Pembuatan perangkat kegiatan belajar 

mengajar, Peningkatan praktik kegiatan belajar mengajar, Evaluasi 

pembelajaran. Kegiatan tersebut sangat menunjang kinerja guru di 

sekolah, terutama dalam bidang pengelolaan kelas.
1
 

 

Selain kepala sekolah, guru juga memiliki andil penuh dalam upaya 

meningkatkan kinerjanya sendiri. Muhammad Anwar menyatakan upaya yang 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut:  

a)    Memahami tuntutan standar profesi yang ada 

b)    Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 

c)    Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas lewat 

organisasi profesi 

d)    Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan 

pelayanan bermutu tinggi 

e)    Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir.
2
 

 

Demi tercapainya upaya-upaya guru dalam meningkatkan kinerja dan 

meningkatkan profesionalismenya, perlu adanya upaya dan dukungan dari pihak 

lain yang terkait dengan sekolah seperti kepala sekolah, pemerintah, komite 

sekolah, teman seprofesi dan lain-lain.  

                                                      
1
Ahmad Zubair, Manajamen Peningkatan Kinerja Guru, Jurnal Manajer Pendidikan, 

Vol. 11 No.1 (2017), h. 307.  
2
Muhammad Anwar, Menjadi Guru Profesional (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), h. 35-36.  
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C. Kualitas Pembelajaran 

1. Konsep Kualitas Pembelajaran 

  Kualitas mempunyai makna ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian 

tentang kualitas sesuatu barang maupun jasa (produk) yang mempunyai sifat 

absolut dan relatif. Berdasarkan pengertian yang absolut, kualitas atau mutu 

merupakan standar yang tinggi dan tidak dapat diungguli. Biasanya disebut 

dengan istilah baik, unggul, cantik, bagus, mahal, mewah dan sebagainya.
3
 Secara 

umum, kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas 

mencakup input, proses dan output.
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas 

adalah terpenuhinya harapan serta adanya rasa kepuasan seorang pelanggan 

dengan hasil yang berkualitas. Suatu produk atau jasa dapat dikatakan bermutu 

atau berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sesuai dengan harapan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu siswa agar dapat belajar dengan baik.  

                                                      
3
Edward Sallis, Total Quality Management in Education, Terjemahan Ahmad Ali Riadi & 

Fahrurozi (Yogyakarta: Ircisod, 2012). h. 52.  
4
Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), h. 83. 
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Teguh Triwiyanto mengungkapkan bahwa:  

Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal.
5
 

Kemudian, Sugihartono juga menjelaskan bahwa:  

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pendidik atau guru secara 

sengaja menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara 

mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar 

dengan berbagai metode sehingga peserta didik dapat melakukan 

kegiatan belajar secara lebih optimal.
6
  

Dari pendapat para ahli di atas memiliki makna yang sama bahwa 

pembelajaran harus memiliki suasana belajar yang nyaman dan aman bagi peserta 

didik, seperti dilengkapinya fasilitas sarana dan prasarana, penggunaan metode 

guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan sehingga pembelajaran dapat 

memberikan hasil optimal bagi peserta didik. 

Daryanto menjelaskan bahwa:  

Kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan 

pembelajaran awal, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran seni. 

Dalam  pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran di 

kelas.
7
 

Sementara itu, Mulyasa juga mengemukakan bahwa:  

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. 

Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

peserta didik terlibat aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan 

dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi 

perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik.
8
 

Senada dengan dua pendapat di atas, Mariani juga mengungkapkan bahwa:  

Kualitas pembelajaran merupakan intensitas keterkaitan sistemik dan 

sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran serta media pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

tuntutan kurikuler.
9
 

                                                      
5
Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2015), h. 33.  
6
Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 131. 
7
Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Satu Nusa, 2011), h. 54.  

8
H.E.Mulyasa, Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 105.  

9
Haryati dan Rochman, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat 

dimaknai sebagai mutu atau keefektifan. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran 

yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan 

profesionalitas kependidikan.  

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Clark yang dikutip Nana Sudjana 

bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 

30% dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Sedangkan salah satu lingkungan 

belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah 

kualitas pembelajaran.
10

 Rendahnya kualitas pendidik di suatu sekolah ditandai 

dengan rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Ciri-

ciri yang menunjuk pada rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima oleh 

peserta didik diantaranya rendahnya nilai peserta didik, kurang tercapainya 

students well being seperti disiplin, tanggung jawab, kreatif dan lain sebagainya. 

Rendahnya kualitas pembelajaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya kurangnya motivasi guru dalam kecintaan pada profesinya, sehingga 

keinginan untuk meningkatkan kinerja menjadi sangat rendah. Sebagai pimpinan, 

kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap guru dan kualitas 

                                                                                                                                                 
Melalui Praktek Belajar Kewarganegaraan, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.II No.2 (2012), h. 2.  

10
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2010), h. 50 
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pembelajarannya. Kepala sekolah mengemban tugas untuk dapat memberikan 

bimbingan dan arahan kepada seluruh guru di sekolah sebagai bagian dari peran 

supervisi akademik yang dimilikinya. Pemimpin yang efektif dapat meningkatkan 

pentingnya pengawasan terhadap pengajaran, dengan cara mencari bukti-bukti 

bahwa standar kurikulum benar-benar telah diajarkan dengan cara meninjau 

kembali perencanaan kegiatan pembelajaran, penerapan metode dan strategi 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan 

evaluasi serta motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya. Pengungkapan ini 

membuktikan bahwa peran supervisi akademik kepala sekolah sangatlah penting 

guna memperbaiki kualitas pembelajaran dengan memahami seluk beluk 

pembelajaran berkualitas yang harus dimiliki oleh guru.  

Selain daripada itu, untuk mengatasi persoalan tersebut maka akan sangat 

bijak jika dilaksanakan kegiatan mengasah/meningkatkan keterampilan guru 

dalam menggunakan metode yang bervariasi, kreatif dan inovatif melalui kegiatan 

lesson study (mempelajari bersama proses pembelajaran yang dilaksanakan). 

Kemudian dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan lesson study. Terkait langkah-langkah dalam pelaksanaan lesson study 

ada empat diantaranya: langkah perencanaan, langkah implementasi dan 

observasi, langkah refleksi dan langkah tindak lanjut. Dengan diadakannya 

pelaksanaan tersebut, diharapkan mampu mendorong peningkatan yang signifikan 

dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik.  

2. Indikator Kualitas Pembelajaran 

  Pembelajaran berkualitas menjadi tuntutan setiap lembaga pendidikan. 
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Proses belajar mengajar merupakan sekumpulan interaksi yang dilakukan antara 

guru dan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan 

metode yang tepat di setiap pembelajaran. Penggunaan metode secara tepat tentu 

akan memberikan dampak yang positif bagi kelancaran proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus mampu meningkatkan 

mutu pembelajaran agar menghasilkan tujuan yang diinginkan.  

Menurut Wina Sanjaya, keberhasilan pembelajaran yang bermutu dapat 

dilihat dari empat faktor, yaitu:  

a)    Faktor guru, karena guru merupakan orang yang berinteraksi 

langsung dengan peserta didik. 

b)    Faktor peserta didik, proses pembelajaran dapat dipengaruhi dari 

aspek peserta didik yang meliputi latar belakang peserta didik.  

c)    Faktor sarana dan prasarana, merupakan segala sesuatu yang 

mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses 

pembelajaran, misalnya media pembelajaran yang disediakan 

lembaga pendidikan. 

d)    Faktor lingkungan, faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-

psikologis.
11

 

Kemudian menurut Nani Rosdijati, untuk melakukan pembelajaran yang 

bermutu mencakup tiga hal, yaitu:  

a)    Input, meningkatkan mutu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

guru, peserta didik dan alat/media pembelajaran. 

b)    Proses, pembelajaran harus didukung oleh adanya interaksi yang 

aktif antara peserta didik dengan guru untuk mewujudkan 

peningkatan mutu pembelajaran. 

c)    Output, pembelajaran yang diberikan guru menjadi acuan dalam 

peningkatan mutu pembelajaran yang mencakup nilai prestasi dan 

perubahan sikap peserta didik.
12

 

 

 

                                                      
11

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. VIII; Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 15-16.  
12

Nani Rosdijati, Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran, 

http://www.infodiknas.com/29109.html. Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 18.06 Wita.  

http://www.infodiknas.com/29109.html.
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Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sekolah dapat 

dikatakan melakukan upaya peningkatan mutu pembelajaran apabila pemimpin 

lembaga pendidikan atau kepala sekolah berani berinovasi. Indikator mutu 

pembelajaran tersebut saling mempengaruhi, apabila suatu sekolah ingin meraih 

pembelajaran yang bermutu harus mencetak output yang unggul, sedangkan 

output dipengaruhi oleh proses dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu harus didukung oleh input.  

Sementara menurut Depdiknas, antara lain sebagai berikut:  

a)    Perilaku pembelajaran pendidik (guru) yakni keterampilan guru 

dalam mengajar yang menunjukkan karakteristik umum yang 

berhubungan dengan pengetahuan. 

b)    Perilaku atau aktivitas siswa yakni aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa di sekolah.  

c)    Iklim pembelajaran yakni suasana kelas yang kondusif dan suasana 

sekolah yang nyaman.  

d)    Materi pembelajaran yang berkualitas dengan disesuaikan pada 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus diwujudkan. 

e)    Media pembelajaran yakni fasilitas yang disediakan untuk proses 

interaksi antara siswa dengan guru pada bidang ilmu yang relevan. 

f)    Sistem pembelajaran yakni ciri khas keunggulan yang berhubungan 

dengan penekanan dan kekhususan lulusannya.
13

 

Kualitas pembelajaran dapat berhasil apabila memenuhi indikator kualitas 

pembelajaran, Sardiman dalam bukunya sebagai berikut:  

a)   Antusias menerima pelajaran. 

a)    Konsentrasi dalam belajar dan kerja sama dalam kelompok. 

b)    Keaktifan bertanya dan ketepatan jawaban. 

c)    Keaktifan menjawab pertanyaan guru atau siswa lainnya. 

d)    Kemampuan memberikan penjelasan. 

e)    Membuat rangkuman dan membuat kesimpulan.
14

 

 

3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berkualitas 

                                                      
13

Depdiknas, Peningkatan kualitas Pembelajaran (Jakarta: Depdiknas, 2004), h. 7.  
14

A.M.Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2008), h. 17.  
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Pembelajaran yang berkualitas harus bertumpu pada proses pembelajaran 

yang mendidik. Proses pembelajaran yang mendidik didasari atas prinsip-prinsip 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 

2013, sebagaimana dikutip oleh Tutik dan Daryanto, diperoleh 14 prinsip utama 

pembelajaran yang perlu guru terapkan, yakni:  

a) Mendorong peserta didik untuk mencari tahu dan belajar berbasis 

aneka sumber. 

b) Proses pembelajaran sebagai penguatan penggunaan pendekatan 

ilmiah. 

c) Pembelajaran berbasis kompetensi dan embelajaran terpadu. 

d) Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimens.  

e) Keterampilan aplikatif. 

f) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan 

keterampilan mental. 

g) Mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

sebagai    pembelajar sepanjang hayat. 

h) Menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.  

i) Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. 

j) Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru dan peserta didik 

serta  dimana saja adalah kelas. 

k) Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. 

l) Pengakuan  perbedaan individual dan latar belakang peserta didik.
15

 

Merill dalam Spector mengatakan bahwa keberhasilan program 

pembelajaran diperlukan adanya faktor-faktor sebagai berikut:  

a) Pembelajaran dipusatkan pada masalah-masalah yang bermakna. 

b) Pembelajaran perlu membangkitkan pengetahuan yang relevan. 

c) Pengetahuan dan keterampilan baru perlu didemonstrasikan kepada 

siswa. 

d) Pengetahuan dan keterampilan baru perlu diaplikasikan oleh siswa 

untuk memecahkan masalah. 

e) Belajar perlu dikaitkan secara bermakna dengan kehidupan siswa 

sehari-hari.
16

  

 

                                                      
15

Tutik Rachmawati dan Daryanto, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang 

Mendidik (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 160-163.  
16

Benny A. Pribadi, Metode Assure untuk Mendesain Pembelajaran Sukses (Jakarta: Dian 

Rakyat, 2011), h. 18-19.  
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4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Adapun tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai berikut:  

a)    Jurnal atau catatan harian merupakan catatan yang dibuat oleh guru 

atau siswa sebagai respon terhadap proses pembelajaran. 

b)    Catatan mengajar adalah dokumen yang dibuat oleh guru berupa 

menuliskan langkah-langkah mengajar yang dilakukannya. 

c)    Menggunakan survey dan kuesioner yakni seorang guru hendak 

mengetahui bagaimana pandangan siswa terhadap penggunaan kerja 

kelompok. Kuesioner dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

kerja kelompok dianggap membantu siswa atau tidak. 

d)    Rekaman secara audio atau video. Merekam suara sendiri atau 

merekam aktivitas dan menjadikannya video, sangat mudah 

dilakukannya dengan tersedianya sarana tersebut.  

e)    Observasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang 

mengajar bukan evaluasi mengajar. 

f)     Penelitian berbasis kelas yakni penelitian yang dilakukan oleh guru 

atas dasar tujuan untuk lebih memahami proses belajar mengajar 

yang efektif.
17

 

 

Tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sebaiknya dipandang sebagai 

bagian dari unjuk kerja profesional guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya 

sebagai pendidik. Guru memilih teknik manapun yang membuatnya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah diberikan dan pada saat 

melakukannya tidak merasa jadi beban. Tujuan meningkatkan kualitas 

pembelajaran pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:  

a) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif. 

b) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

c) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

d) Menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 
                                                      

17
H. E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan 

Implementasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 126.  
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e) Bekerja dengan tim manajemen. 

f) Mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentukan.
18

 

 

Pada hakikatnya, tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan 

Agama Islam adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para 

pelanggan dan dalam TQM (Total Quality Management) kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, 

memahami proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan 

menghargai  kualitas.  

D. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada masalah rendahnya kinerja 

guru yang berdampak pula terhadap kualitas pembelajaran PAI dalam pelaksanaan 

belajar mengajar di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang.  

Peningkatan kualitas pembelajaran, tidak terlepas dari peran guru  dalam 

kegiatan belajar mengajar, dimana guru yang berinteraksi  langsung dengan para 

peserta didik. Tanpa adanya bimbingan dan arahan dari guru, maka kualitas 

pembelajaran di dalam kelas akan sulit ditingkatkan. Kepala sekolah sebagai 

supervisor akademik yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari para guru 

dan staf pendidikan lainnya. Peran kepala sekolah bukan hanya sebatas 

pemantauan kepala sekolah dalam mencari kesalahan guru dalam proses 

pembelajaran, melainkan sebuah bimbingan, arahan dan bantuan dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru guna melahirkan guru yang bermutu dan profesional.  

                                                      
18

H. E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan 

Implementasi, h. 126.  
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Tanpa adanya pengawasan dari pimpinan, maka kinerja termasuk 

kemampuan mengajar guru sulit ditingkatkan. Kepala sekolah berperan penting 

dan memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebatas pada aspek 

manajerial dan operasional sekolah yang dipimpinnya, tetapi juga sebagai 

pemimpin yang mampu mengayomi setiap guru dalam mengupayakan 

terwujudnya peningkatan kualitas kinerja guru dalam proses pembelajaran yang 

pada akhirnya akan berimplikasi pada kualitas pencapaian prestasi peserta didik 

dan mutu pendidikan.       

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dijelaskan bahwa diduga 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X
1
) dan Kinerja Guru (X

2
) berpengaruh 

Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI (Y) di UPT SMP Negeri 1 Duampanua 

Kabupaten Pinrang.  

Mengacu pada landasan teori dalam penelitian ini, maka penulis 

memformulasikan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

1. Tahap Perencanaan Supervisi 

Akademik. 

2. Tahap Pelaksanaan Supervisi 

Akademik. 

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Supervisi Akademik.  

Kinerja Guru 

1. Perencanaan Kegiatan 

Pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran. 

3. Evaluasi Kegiatan 

Pembelajaran. 

Kualitas Pembelajaran PAI 

1. Input Pembelajaran. 

2. Proses Pembelajaran. 

3. Output Pembelajaran. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah mematuhi 

kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional dan 

sistematis.
1
 Desain penelitian ini menggunakan ex-post facto. Arti ex-post facto 

yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai 

penelitian sesudah kejadian. Penelitian ex-post facto merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut 

ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

kejadian tersebut.
2
  

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel 

bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment tidak dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan 

penelitian eksperimen.
3
  Pada penelitian ini variabel bebas (independent variable) 

dan variabel terikat (dependent variable) telah dinyatakan secara eksplisit, untuk 

                                                      
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 7. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7.  
3
Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164.  
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kemudian dihubungkan sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel 

bebas mempunyai pengaruh tertentu pada variabel terikat.
1
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang berkaitan 

dengan pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru terhadap 

kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua kabupaten Pinrang 

yang mengakomodasikan bentuk angka-angka dalam pengolahan data statistik. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel. Adapun variabel bebas yaitu 

tentang supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru serta variabel terikat 

yaitu kualitas pembelajaran PAI.  Pada penelitian ini, keterkaitan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat, sudah terjadi secara alami dan telah dinyatakan 

secara eksplisit, untuk kemudian dikorelasikan sebagai penelitian relasi atau 

diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu pada variabel terikat. 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Duampanua yang 

beralamat di Jl. Lasinrang No. 147 Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang, Sulawesi-Selatan. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini 

adalah didasarkan pada kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti 

miliki selaku pihak yang melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi 

penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah 

terutama guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Duampanua.  

 

 

                                                      
1
Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

35-36. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas peneliti untuk 

mengadakan hubungan objek yang akan diteliti. Untuk memperoleh kejelasan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan 

metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan.  

1. Pendekatan Metodologi  

Pendekatan metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

positivistik yang memandang bahwa kenyataan (realitas) sebagai suatu yang 

berdimensi tunggal, pragmental dan cenderung bersifat tetap. Proses penelitian 

dilakukan dari luar melalui pengukuran-pengukuran dengan bantuan cara/alat-alat 

yang objektif dan baku.2 Penelitian postivistik didasari oleh filsafat positivisme 

yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. 

Maksimalisasi objektifitas desain penelitian kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan angka-angka, pengolahan statistik dan struktur yang terkontrol.3 

Melihat sifat data yang akan dikumpulkan dan teknik analisis yang 

menggunakan statistik yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial, maka 

pendekatan metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan 

positivistik dengan menggunakan metode kuantitatif.  

2. Pendekatan Pedagogik 

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan 

                                                      
2
Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Sinar 

Baru, 1989), h. 6.  
3
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 53.  
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pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

dan evaluasi hasil pembelajaran. Pendekatan pedagogik tersebut bersifat 

sistematis, karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur 

yang terpadu di dalam proses pembelajaran.   

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4 Dalam penelitian ini populasi 

yang dipilih peneliti adalah peserta didik kelas VIII dengan semua peserta didik 

penyebaran yang homogen (tidak ada pengklasifikasian antara peserta didik satu 

dengan peserta didik lainnya). Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta 

didik kelas VIII di UPT SMP Negeri 1 Duampanua berjumlah 200 orang.  

Tabel 3.1 Keadaan Populasi Peserta Didik Kelas VIII 

di UPT SMP Negeri 1  Duampanua 

No. Objek Jenis Kelamin Populasi 

Laki-laki Perempuan 

1. VIII.1 16 14 30 

2. VIII.2 13 17 30 

3. VIII.3 15 15 30 

4. VIII.4 14 15 29 

5. VIII.5 14 14 28 

6. VIII.6 17 10 27 

7. VIII.7 16 10 26 

 Jumlah 105 95 200 

 

                                                      
4
Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar:  Alauddin 

University Press, 2013), h. 165.  
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.5 Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).6 Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang 

ada dan untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang 

didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Teknik pengambilan 

sampel ini, peneliti  menggunakan teknik simple random sampling. Dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.  

Untuk pengambilan sampel, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika subjeknya berjumlah 100 atau 

lebih maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.7 Keseluruhan populasi 

peserta didik kelas VIII adalah 200 orang, maka dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang diambil sebesar 20% dari keseluruhan jumlah populasi atau 

berjumlah 40 orang.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

                                                      
5
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 35.  

6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

118.  
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 6.  
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penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua metode, yakni: 

1. Kuesioner (angket) 

Angket dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden 

mengenai masalah-masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan respon 

peserta didik. Skala pengukuran yang dapat digunakan dari angket adalah skala 

likert.  Skala likert adalah skala yang umum digunakan dalam angket dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset penerapan survei.8  

Dalam penelitian ini, angket yang di sebar ke peserta didik adalah terkait 

dengan supervisi akademik kepala sekolah, kinerja guru dan kualitas 

pembelajaran PAI. Penyebaran angket kepada peserta didik dilaksanakan di dalam 

kelas sesuai dengan izin guru mata pelajaran PAI yang sedang melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).9  

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai (interviewee) adalah guru PAI 

UPT SMP Negeri 1 Duampanua yang berjumlah 3 orang. Wawancara dilakukan 

di sekolah dengan cara bertanya langsung kepada guru-guru PAI dalam waktu 

yang tidak bersamaan. Sedangkan waktu pelaksanaan wawancara sesuai dengan 

                                                      
8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199.  

9
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2017), h. 173. 
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perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja 

guru tetapi fungsinya hanya untuk mengecek. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.10 

Instrumen pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan dan sangat 

menentukan keberhasilan suatu penelitian. Hal ini karena untuk menjawab suatu 

rumusan masalah penelitian sangat ditentukan oleh jenis instrumen yang 

digunakan.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana Sudjana dalam Wina Sanjaya 

bahwa: 

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

peneliti  (rumusan masalah penelitian) diperoleh melalui instrumen.11 

 

Instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan diteliti agar 

memperoleh data yang akurat. Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada prinsip 

penelitian ini adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian. 

 

                                                      
10

Eko Putro Widoyono, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 51.  
11

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 248.  
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Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup 

yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya 

dengan cara memberikan tanda (). Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang 

digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidak setujuan seseorang terhadap 

suatu objek, yang jenjangnya bisa tersusun atas: Selalu, Sering, Kadang-Kadang, 

Jarang dan Tidak Pernah atau Sangat Setuju, Setuju, Netral antara setuju dan 

tidak, Kurang Setuju dan Sama Sekali Tidak Setuju.12 Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat melalui tabel berikut:  

Tabel 3.2 Bobot Nilai Skala 

Pernyataan Positif 

(Favourable) 

 Pernyataan Negatif 

(Unfavourable) 

 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Selalu (SL) 5 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 4 Sering (SR) 2 

Kadang-Kadang (KD) 3 Kadang-Kadang (KD) 3 

Jarang (JR) 2 Jarang (JR) 4 

Tidak Pernah (TP) 1 Tidak Pernah (TP) 5 

                                                      
12

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 96. 
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Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala yaitu pernyataan favourable 

dan unfavourable. Favourable ialah pernyataan yang berisi hal-hal positif yang 

mendukung atau memihak objek penelitian. Sedangkan unfavourable ialah 

pernyataan yang berisi hal-hal negatif mengenai objek, yang bersifat tidak 

mendukung terhadap objek sikap yang hendak diungkap.13 

Untuk mengukur skala supervisi akademik kepala sekolah, digunakan 

skala yang disusun berdasarkan aspek indikator menurut Supardi, adapun kisi-kisi 

instrumen supervisi akademik kepala sekolah dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Supervisi akademik Kepala Sekolah 

Pernyataan 

Variabel Indikator Sub. Indikator Positif Negatif 
Jumlah 

Pernyataan 

  

 

 

 

 

Tahap 

Perencanaan 

Melaksanakan 

Kunjungan Kelas 
1,2,3 - 3 

Melakukan Observasi 

Kelas 

4,5,6,7 - 4 

Memeriksa Kesiapan 

Peserta Didik 

8,9 - 2 

Mengajukan 

Pertanyaan Berkaitan 

dengan Pembelajaran 

Sebelumnya. 

10 11,12 3 

 Pengamatan Proses 

Pembelajaran dalam 

Kunjungan Kelas 

13,14,15 - 3 

Melibatkan Peserta 

Didik Mencari 

Informasi tentang 

Topik/Informasi 

16,17 - 2 

Menggunakan 

Beragam Pendekatan, 

Media dan Sumber 

18,19,20 - 3 

Memberikan 

Semangat dan 

Motivasi Kepada 

Peserta Didik 

21,23 22 3 

Membimbing Peserta 

Didik dalam 

Melaksanakan 

Kegiatan 

Pembelajaran (di 

25,26 24 3 

                                                      
13

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 107.  
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kelas, laboratorium, 

dan/atau di lapangan) 

Membiasakan Peserta 

Didik Membaca, 

Berpikir dan 

Menganalisis 

27,28,29 - 3 

Memfasilitasi Peserta 

Didik Melakukan 

Refleksi dan 

Pengalaman 

Bermakna 

30,31 - 2 

 

 

 
 

 

 

 
Tindak Lanjut 

dan Evaluasi 

Supervisi 

Akademik 

Melakukan Analisis 

Hasil Supervisi 

Akademik 

32,33 - 2 

Menindak Lanjuti 

Hasil Analisis 

Supervisi Akademik 

35 34 2 

Melaksanakan 

Pembinaan Terhadap 

Hal yang Perlu 

Perbaikan Setelah 

Memperoleh Hasil 

Analisis Supervisi 

36 37 2 

Menyiapkan Supervisi 

Berikutnya 

38,39 - 2 

Jumlah 39 

 

Kemudian, untuk mengukur skala kinerja guru, digunakan skala yang 

disusun berdasarkan indikator-indikator menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun kisi-kisi instrumen kinerja guru 

dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru  

Pernyataan 

Variabel Indikator Sub. Indikator Positif Negatif 
Jumlah 

Pernyataan 

  

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Menyusun Rencana 

Pembelajaran 

1,2,3 - 3 

Merumuskan Tujuan 

Pembelajaran 
4,5 6 3 

Memilih dan 

Mengembangkan 

Bahan Pelajaran 

7,8,9 - 3 

Merumuskan Kegiatan 

Belajar Mengajar 

10,11 12 3 

Merencanakan 13,14,15 - 3 
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Penilaian 

 

 

 

 

 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Membuka Pelajaran 16,18,19,2

0 

17 5 

Menyampaikan Materi 

Pelajaran 

21,22,23, 

24,25 

- 5 

Menggunakan Metode 

dan Media 

Pembelajaran Dengan 

Tepat 

26,28, 

30,31 

27,29,32 6 

Membimbing Siswa 

dalam Belajar 

34,35,36, 

37 

33 5 

Menutup Pembelajaran 38,39,40 - 3 

 

 

 

 

 

 
Mengevaluasi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Melakukan Penilaian 

Dari Awal Sampai 

Akhir Pembelajaran 

41,42,43 - 3 

Mengevaluasi dan 

Menganalisis Hasil 

Evaluasi Pembelajaran 

44,45,46,4

8 

47 5 

Melakukan Tindak 

Lanjut Dari Hasil  

49,50,51 - 3 

Memberikan 

Bimbingan dan Tindak 

Lanjut Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik. 

52,54 53 3 

Jumlah 54 

 

Untuk mengukur skala kualitas pembelajaran PAI, digunakan skala yang 

disusun berdasarkan indikator-indikator menurut Nani Rosdijati. Adapun kisi-kisi 

instrumen kualitas pembelajaran PAI dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 3.5  Kisi-Kisi Instrumen Kualitas Pembelajaran PAI 

Pernyataan 

Variabel Indikator Sub. Indikator Positif Negatif 
Jumlah 

Pernyataan 

   

 

 

 
 

Input 

Pembelajaran 

Mampu Membuka 

Pelajaran 

1,2,3,4 - 4 

Menyampaikan 

Tujuan 

Pembelajaran 

5,6 - 2 

Membangkitkan 

Pengetahuan Awal 

Peserta Didik 

7,8,9 - 3 

Membentuk 

Kelompok 

10,11,12, 

13,14 

- 5 

Memotivasi Peserta 

Didik 

15,16,17 - 3 

  

 

 

Mendorong Peserta 

Didik Melakukan 

Kegiatan Mengamati 

18, 19,20, 

21 

- 4 

Mendorong Peserta 22,23,24,25 - 4 
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Proses 

Pembelajaran 

Didik Melaksanakan 

Kegiatan Menanya 

Mengajak Peserta 

Didik 

Mengumpulkan 

Informasi  

26,27,28 - 3 

Meminta Peserta 

Didik Melakukan 

Kegiatan 

Mengasosiasi 

29,30,31 - 3 

Mengajak Peserta 

Didik 

Mengkomunikasikan 

32,33,34 - 3 

Membuat 

Kesimpulan 
35,36 - 2 

Melaksanakan Tes 37,38 - 2 

Melaksanakan 

Kegiatan Umpan 

Balik 

39,40 - 
2 

Melaksanakan 

Tindak Lanjut 

41,42,43, 

44,45 
- 5 

Jumlah 45 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.14 Validitas suatu instrumen akan 

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian, 

peneliti menggunakan koefisien korelasi validitas instrumen yaitu koefisien 

korelasi product moment pearson dengan rumus:  

 

 

                                                      
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2011), h. 168.  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑖𝑌𝑖 − ( xi)( 𝑌𝑖)

 ｛n Ʃxi
2 − (Ʃxi)2｛nƩ𝑌𝑖

2 − (ƩYi)2｝
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Keterangan:  

rxy : koefisien korelasi antara X dan Y 

N  : jumlah subjek/responden 

X  : skor item 

Y  : skor total 

  

Menurut Sugiyono, kriteria yang digunakan untuk mengetahui suatu 

pernyataan valid atau tidak valid yaitu jika rxy ≥ 0,30 maka pernyataan valid dan 

jika rxy < 0,30 maka pernyataan tidak valid. Uji coba validitas menggunakan 

bantuan program komputer SPSS versi 22. Adapun hasil analisis dari masing-

masing variabel adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Uji Validasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Variabel Butir Soal Sig.  (2) tailed Probabilitas 0,05 Keterangan 
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 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

0,43 

0,22 

0,000 

0,003 

0,007 

0,022 

0, 891 

0,015 

0,46 

0,018 

0,004 

0,001 

0,023 

0,011 

0,007 

0,656 

0,979 

0,034 

0,013 

0,013 

0,000 

0,005 

0,016 

0,516 

0,898 

0,659 

0,017 

0,001 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

0,001 

0,049 

0,039 

0,001 

0,035 

0,014 

0,013 

0,001 

0,000 

0,039 

0,022 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Jadi, dari 39 butir pada variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

yang diuji, terdapat 6 item yang tidak valid, 33 yang valid. Karena, dari 33 item 
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tersebut diketahui nilai sig (2) tailed > Cronbach Alpha, sehingga 33 item dapat 

digunakan dalam penelitian dan 6 item dibuang.  

Tabel. 3.7 Uji Validasi Kinerja Guru 

Variabel Butir Soal Sig. (2) tailed Probabilitas 0,05 Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Guru 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,003 

0,001 

0,003 

0,000 

0,007 

0,009 

0,007 

0,007 

0,007 

0,002 

0,003 

0,071 

0,0701 

0,001 

0,022 

0,035 

0,002 

0,031 

0,023 

0,001 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

0,018 

0,229 

0,002 

0,031 

0,029 

0,176 

0,048 

0,236 

0,001 

0,000 

0,213 

0,009 

0,0486 

0,046 

0,013 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



  

 
 

75 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

0,146 

0,020 

0,016 

0,035 

0,025 

0,042 

0,033 

0,005 

0,242 

0,032 

0,009 

0,047 

0,007 

0,007 

0,003 

0,009 

0,007 

0,009 

0,003 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Jadi, dari 54 butir pada variabel Kinerja Guru yang diuji, terdapat 8 item 

yang tidak valid, 46 yang valid. Sehingga, dari 46 item tersebut diketahui nilai sig 

(2) tailed > Cronbach Alpha, sehingga 46 item dapat digunakan dalam penelitian 

dan 8 item dibuang.  

Tabel 3.8 Uji Validasi Kualitas Pembelajaran PAI 

Variabel Butir Soal Sig (2) tailed Probabilitas 0,05 Keterangan 
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Kualitas 

Pembelajaran 

PAI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

0,194 

0,000 

0,116 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,006 

0,008 

0,009 

0,003 

0,000 

0,148 

0,000 

0,400 

0,003 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,003 

0,004 

0,000 

0,008 

0,042 

0,026 

0,020 

0,343 

0,020 

0,090 

0,005 

0,440 

0,355 

0,0000 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

36 

37 

38 

39 

40 

0,001 

0,000 

0,000 

0,020 

0,001 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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41 

42 

43 

44 

45 

0,000 

0,008 

0,000 

0,004 

0,015 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Jadi, dari 45 butir pada variabel Kualitas Pembelajaran PAI yang diuji, 

terdapat 8 item yang tidak valid, 37 yang valid. Sehingga, dari 37 item tersebut 

diketahui nilai sig (2) tailed > Cronbach Alpha, sehingga 37 item dapat digunakan 

dalam penelitian dan 8 item dibuang.  

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

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. Instrumen 

yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap 

akan sama.  

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

dari instrumen yang digunakan. Nunally mensyaratkan suatu instrumen yang 

reliable jika memiliki koefisien Cronbach Alpha di atas 0,60. Dalam penelitian 

ini, reliabilitas dari instrumen angket (kuesioner) supervisi akademik kepala 

sekolah, kinerja guru dan kualitas pembelajaran PAI, ditentukan dengan rumus 

Cronbach Alpha (CA) dengan bantuan perangkat lunak komputer SPSS, yaitu 

sebagai berikut:   

 
r11 = 

𝑘

𝑘 − 1
 × ｛1 - 

Ʃ𝑆𝑖

𝑆𝑡
 ｝ 
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Keterangan : 

r11       : Nilai Reliabilitas 

ΣSi
     

: Jumlah varians skor tiap-tiap item  

St
         

: Varians total 

k       : Jumlah item.   

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan riliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas lebih besar dari pada 0,6. 

Tabel 3.9 Tabel Interpretasi Uji Reliabilitas 

Internal Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,19 Sangat Rendah 

0,20 - 0,39 Rendah 

0,40 - 0,59 Sedang 

0,60 - 0,79 Tinggi 

0,80 - 1,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif 

Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan 

SPSS Tahun 2014. 

Dari hasil uji SPSS diketahui bahwa Realibilitas dari variabel Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah terdapat nilai Cronbach Alpha 0,061 > 0,60 maka 

dapat disimpulkan bahwa ke-33 item pernyataan dari Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah reliabel.  

Untuk uji Realibilitas dari variabel Kinerja Guru terdapat nilai Cronbach 

Alpha 0,802 > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa ke-46 item pernyataan dari 

Kinerja Guru reliabel. Kemudian, untuk variabel Kualitas Pembelajaran PAI 

nilai Cronbach Alpha 0,915 > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa ke-37 item 

pernyataan dari Kualitas Pembelajaran PAI reliabel.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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 Penganalisisan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistik, 

yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial.  

1. Pengolahan Data  

a. Editing yaitu proses pengecekan data yang telah berhasil dikumpulkan dari 

lapangan untuk mengoreksi kesalahan serta kekurangan data. ya untuk 

memberikan identitas pada data yang telah di edit sehingga data tersebut memiliki 

arti tertentu saat di analisis.  

b. Coding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah 

(yang ada dalam angket) ke dalam bentuk yang mudah dibaca. 

c. Scoring adalah langkah pemberian skor atau langkah memberikan kategori 

untuk setiap butir jawabannya dari responden dari angket yang telah disebar oleh 

peneliti. 

d. Tabulating adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data penelitian dimaksudkan untuk menganalisis data hasil 

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui instrumen akan diolah 

dan dianalisis. Data ini akan digunakan untuk menguji hipotesis, disinilah akan 

diketahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.  

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

secara umum. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
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telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun analisis deskriptif yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut:   

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan:  

R   : Rentang 

Xt    : Skor atau nilai tertinggi 

Xr   : Skor atau nilai terendah.15 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K     : Jumlah kelas interval  

N     : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma.16 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

Keterangan:  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang  

K : Banyaknya kelas.17 

                                                      
15

Fathor Rachman Utsman, Panduan Statistika Pendidikan (Yogyakarta: Diva Press, 

2015), h. 48.  
16

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

2005), h. 24.  

R = Xt - Xr 

K = 1 + (3,3) log N 

P = 
𝑅

𝐾
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SD =  

 
Ʃ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖  − 𝑥 )

2 

(𝑛− 1)
 

d. Rata-rata (Mean)  

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

data dibagi dengan jumlah nilai responden.18 Rumus rata-rata adalah:  

 

 

Keterangan:  

      : Rata- rata 

Ʃ i  : Jumlah data/sampel 

        : Produk  perkalian antara  i pada tiap interval dengan tanda kelas 

(xi). Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi 

setiap interval data.19 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan : 

SD   : Standar Deviasi 

 i     : Frekuensi untuk variabel 

       : Tanda kelas interval variabel 

        : Rata-rata/Mean 

n     : Jumlah populasi.20 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

                                                                                                                                                 
17

Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 
18

Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2001), h. 327. 
19

Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 

h. 70.  
20

Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, h. 97.  

𝑥  = 
Ʃ𝑓ixi

Ʃ𝑓i
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Keterangan:  

P : Angka Persentase  

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden.21 

g. Kategorisasi  

Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran 

PAI dengan rumus sebagai berikut:  

a) Sangat Rendah  :    ≤ (M + 1,5 SD) 

b) Rendah  : (M - 1,5 SD) <    ≤ (M - 0,5 SD)  

c) Sedang   : (M - 0,5 SD) <    ≤ (M + 0,5 SD)  

d) Tinggi    : (M + 0,5 SD) <    ≤ (M + 1,5 SD)  

e) Sangat Tinggi :    > (M + 1,5 SD) 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik 

yang digunakan  untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan membuat 

kesimpulan dari data yang telah disusun dan diolah. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

                                                      
21

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130.  

P = 
𝑓

𝑁
× 100% 
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1. Uji  Normalitas  

Uji Normalitas merupakan uji yang berfungsi untuk memeriksa apakah 

penelitian berasal dari sebuah populasi yang memiliki sebaran normal. Data yang 

memiliki sebaran normal berada pada taraf signifikan lebih besar dari 0,05. Bila 

data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. 

Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non 

parametrik.22 Uji Normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

rumus Saphiro-wilk. Untuk mengetahui data berdistribusi normal dilakukan 

dengan membandingkan jika nilai sig lebih dari atau sama dengan 0,05 maka 

distribusi data adalah normal, jika sebaliknya nilai sig kurang dari 0,05 maka 

distribusi data tidak normal. 

2. Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan uji prasyarat analisis untuk mengetahui apakah 

antara variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan 

linier. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode 

regresi linier. Dasar pengambilan keputusan uji linieritas dengan menggunakan 

SPSS 22 yaitu: 

 

F      : Harga bilangan F garis regresi 

 2  
 
 : Rata-rata kuadrat tuna cocok 

 2    : Rata-rata kuadrat galat 

Pada penelitian ini perhitungan statistik untuk linieritas hubungan 

                                                      
22

Sofiyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2015), h. 153.  

F𝐅 =  
𝑺𝟐𝑻𝑪

 

𝑺𝟐𝑮 
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menggunakan program komputer SPSS versi 22. Kriteria yang digunakan apabila 

nilai signifikansi linearity < 0,05 maka pengaruh variabel X dan Y adalah linear, 

sedangkan apabila nilai signifikansi linearity ≥ 0,05 maka pengaruh antara 

variabel X dengan Y tidak linear.  

3. Analisis Regresi linier Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan 

satu variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi 

notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. Analisis regresi 

sederhana dengan rumus:  

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y     : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a      : Koefisien regresi X 

b      : Koefisien regresi Y  

X     : Nilai variabel independent.23 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dihitung dengan rumus:  
 

 

 

Keterangan:  

X : Nilai Variabel Independent  

Y : Nilai Variabel dependen 

a  : Koefisien regresi a 

b  : Koefisien regresi b 

                                                      
23

Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Depok Timur: Pappas Sinar 

Sinanti, 2015), h. 63.  

a  =  ƩY (ƩX2) - Ʃ x (ƩXY) 
n ƩX 2  - (ƩX)2 

 

b    =   n Ʃ XY - Ʃ x Ʃ Y 

n Ʃx
2 
- (Ʃx) 
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n  : Jumlah Sampel.24 

 

4. Persamaan Regresi linier Berganda 

Jika sebuah variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel bebas, 

maka persamaan regresi linear bergandanya adalah:  

Ŷ = b0 + b1 X1 + b2X2 

Keterangan:  

Ŷ    : Kualitas Pembelajaran PAI (nilai duga Y) 

b0     : Konstanta 

b1   : Koefisien regresi untuk Supevisi Akademik Kepala Sekolah 

X1  : Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

b2   : Koefisien regresi untuk Kinerja Guru 

X2   : Kinerja guru.25 

5. Penguji Hipotesis  

 Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan, yakni keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis 

merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena dapat dijadikan sebagai 

petunjuk ke arah penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, hipotesis harus di uji 

kebenarannya melalui uji statistik.26 

Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial 

parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pengujian 

hipotesis bersama dan pengujian hipotesis individual.  

                                                      
24

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: PT. 

Rajawali Pers, 2008), h. 114.  
25

Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian (Cet.III; Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016)  h. 187.  
26

M. Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004), h. 54.  
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a. Pengujian Hipotesis Individual 

Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis 

koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B1 dan B2) yang mempengaruhi 

Y. Pengujian hipotesis individual menggunakan uji t (uji parsial). Rumus yang 

digunakan yaitu: 

    

Keterangan:  

ti    : t hitung 

bi   : koefisien regresi  

SE : standar eror regresi 

Jika t hitung ≥ t tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu dan 

hipotesis diterima, namun jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu dan 

hipotesis ditolak.  

b. Pengujian Hipotesis Bersama 

 Pengujian hipotesis bersama merupakan pengujian hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Adapun rumus yang digunakan yaitu:  

 

 

 

Keterangan:  

Freg   : harga F garis regresi 

N      : cacah kasus 

m      : cacah prediktor 

𝑭𝒓𝒆𝒈 = 
𝑹𝟐(𝑵 −  𝒎 −  𝟏) 

𝒎 (𝟏 −  𝑹𝟐)
 

𝒕𝒊 = 
𝒃𝒊

𝑺𝑬 𝒃𝒊
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R      : koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor  

 

 Cara untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis maka F hitung 

dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikan 5%. Jika F hitung ≥ F tabel 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara bersama-sama dan hipotesis diterima, namun jika F hitung < F tabel 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara bersama-sama dan hipotesis ditolak.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif dan 

teknik analisis data inferensial. Adapun  teknik analisis data inferensial mencakup 

uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat diantaranya uji normalitas, uji 

linearitas, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda dan persamaan 

regresi berganda, sedangkan uji hipotesis yaitu uji t untuk uji individual dan uji f 

untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama supervisi akademik kepala 

sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 

1 Duampanua Kabupaten Pinrang.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Supervisi Akademik Kepala Sekolah di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang 

Analisis statistik deskriptif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 40 siswa yang dijadikan 

sebagai responden, diperoleh data mengenai variabel X1 yaitu Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah. Hasil angket supervisi akademik kepala sekolah 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Data Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 

135 – 140 8 20% 

141 – 146 12 30% 

147 – 152 17 42,5% 

153 – 158 3 7,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dilihat bahwa presentase responden secara 

keseluruhan berdasarkan tiga indikator yang digunakan peneliti yakni tahap 

perencanaan, tahan pelaksanaan serta tahap evaluasi/tindak lanjut dapat diketahui 

melalui perolehan nilai 135 - 140 sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 

jumlah responden yang memperoleh nilai 141 - 146 sebanyak 12 responden 

dengan persentase 30%, jumlah responden yang memperoleh nilai 147 - 152 
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sebanyak 17 responden dengan persentase 42,5% dan jumlah responden yang 

memperoleh nilai 153 - 158 sebanyak 3 responden dengan persentase 7,5%.  

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Statistics 

 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekoalah 

N Valid 40 

Missing 0 

Mean 146,2250 

Mode 152,00 

Std. Deviation 5,74004 

Variance 32,948 

Range 21,00 

Minimum 135,00 

Maximum 156,00 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Data tabel 4.2 di atas variabel supervisi akademik kepala sekolah 

diperoleh dari angket yang terdiri atas 39 butir pernyataan dan 40 responden. Skor 

yang diberikan maksimal 5 dan minimal 1, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 

156 dan skor terendah ideal adalah 135. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 

146,2 dan standar deviasi diperoleh 5,74. Jumlah kelas interval ditentukan dengan 

rumus K = 1 + 3,33 log 40, hasilnya adalah 6. Rentang data (156 - 135) = 21. 

Sedangkan panjang kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas 

yaitu 21/6 = 3,5. 

Untuk mengetahui gambaran mengenai supervisi akademik kepala 

sekolah di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, peneliti 

melakukan analisis data untuk mengetahui kategorisasi skor dapat dilihat bada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Kategorisasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

No Kelas Frekuensi Persentase Kategori 

1. X ≤ 66 0 0 Sangat Rendah 

2. 66 < X ≤ 88 0 0 Rendah 

3. 88 < X ≤ 110 0 0 Sedang 

4. 110 < X ≤ 132 0 0 Tinggi 

5. X > 132  40 100 Sangat Tinggi 

 Jumlah 40 100%  

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 40 

responden yang menilai bahwa supervisi akademik kepala sekolah yang terdiri 

dari indikator perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik 

dan evaluasi/tindak lanjut berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 

sebesar 100%.  

2. Deskriptif Kinerja Guru di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten 

Pinrang 

Analisis statistik deskriptif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 40 siswa yang dijadikan 

sebagai responden, diperoleh data mengenai variabel X2 yaitu kinerja guru dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Data Variabel Kinerja Guru 

Nilai Frekuensi Persen (%) 

163 – 168 5 12,5% 

169 – 174 3 7,5% 

175 – 180 6 15% 

181 – 186 6 15% 

187 – 192 7 17,5% 

193 – 198 4 10% 

199 – 204 2 5% 
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205 – 210 2 5% 

211 – 216 4 10% 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa persentase responden 

secara keseluruhan berdasarkan tiga indikator yang digunakan peneliti yakni tahap 

perencanaan kegiatan pembelajaran, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

serta tahap evaluasi kegiatan pembelajaran dapat diketahui melalui perolehan nilai 

163 - 168 sebanyak 5 responden persentase 12,5%, jumlah responden yang 

memperoleh nilai 169 - 174 sebanyak 3 responden persentase 7,5%, jumlah 

responden yang memperoleh nilai 175 - 180 sebanyak 6 responden persentase 

15%, jumlah responden yang memperoleh nilai 181 - 186 sebanyak 6 responden 

persentase 15%, jumlah responden yang memperoleh nilai 187 - 192 sebanyak 7 

responden dengan persentase 17,5%, jumlah responden yang memperoleh nilai 

193 - 198 sebanyak 4 responden dengan persentase 10%, jumlah responden yang 

memperoleh nilai 199 - 204 sebanyak 2 responden dengan persentase 5%, jumlah 

responden yang memperoleh nilai 205 - 210 sebanyak 2 responden dengan 

persentase 5% dan jumlah responden yang memperoleh nilai 211 - 216 sebanyak 

4 responden dengan persentase 10%. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Kinerja Guru 

Statistics 

 Kinerja Guru 

N Valid 40 

Missing 0 

Mean 186,6000 

Mode 181,00 

Std. Deviation 14,52813 

Variance 211,067 

Range 53,00 

Minimum 163,00 
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Maximum 216,00 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Data variabel kinerja guru diperoleh dari angket yang terdiri atas 54 butir 

pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 40. Skor yang diberikan maksimal 

5 dan minimal 1, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 216 dan skor terendah 

ideal adalah 163. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 186,6 dan standar deviasi 

sebesar 14,52. Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 3,33 log 

40, hasilnya adalah 6. Rentang data (216 - 163) = 53. Sedangkan panjang kelas 

didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu 21/6 = 3,5. 

Untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja guru PAI di UPT SMP 

Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan analisis data untuk 

mengetahui kategorisasi skor dapat dilihat bada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Kategorisasi Kinerja Guru 

No Kelas Frekuensi Presentase Kategori 

1. X ≤ 108 0 0 Sangat Rendah 

2. 108 < X ≤ 144 0 0 Rendah 

3. 144 < X ≤ 180 0 0 Sedang 

4. 180 < X ≤ 216 20 50% Tinggi 

5. 216 < X 20 50% Sangat Tinggi 

 Jumlah 40 100%  

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

sebanyak 20 responden yang menilai kinerja guru yang terdiri dari indikator 

perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi kegiatan pembelajaran berada pada kategori tinggi dengan persentase 

sebesar 50% dan 20 responden menilai bahwa kinerja guru yang terdiri dari 
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indikator perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dan evaluasi kegiatan pembelajaran berada pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase sebesar 50%. 

3. Deskriptif Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang 

Analisis statistik deskriptif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 40 siswa yang dijadikan 

sebagai responden, diperoleh data mengenai variabel Y yaitu kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Data Variabel Kualitas Pembelajaran PAI 

Nilai Frekuensi Persen (%) 

127 – 132 3 7,5% 

133 – 138 3 7,5% 

139 – 144 0 0% 

145 – 150 0 0% 

151 – 156 6 15% 

157 – 162 5 12,5% 

163 – 168 12 30% 

169 – 174 5 12,5% 

175 – 180 3 7,5% 

181 – 186 3 7,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa persentase responden secara 

keseluruhan berdasarkan tiga indikator yang digunakan peneliti yakni input 

pembelajaran, proses pembelajaran serta output pembelajaran dapat diketahui 

melalui perolehan nilai 127 - 132 sebanyak 3 responden atau 7,5%, jumlah 
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responden yang memperoleh nilai 133 - 138 sebanyak 3 responden atau 7,5%, 

jumlah responden yang memperoleh nilai 139 - 144 sebanyak 0 responden atau 

0%, jumlah responden yang memperoleh nilai 145 - 150 sebanyak 0 responden 

atau 0%, jumlah responden yang memperoleh nilai 151 - 156 sebanyak 6 

responden atau 15%, jumlah responden yang memperoleh nilai 157 - 162 

sebanyak 5 responden atau 12,5%, jumlah responden yang memperoleh nilai 163 - 

168 sebanyak 12 responden atau 30%, jumlah responden yang memperoleh nilai 

169 - 174 sebanyak 5 responden atau 12,5%, jumlah responden yang memperoleh 

nilai 175 - 180 sebanyak 3 responden atau 7,5% dan jumlah responden yang 

memperoleh nilai 181 - 186 sebanyak 3 responden atau 7,5%.  

Tabel 4.8 Hasil Analisis Deskriptif Kualitas Pembelajaran PAI 

Statistics 

 Kualitas Pembelajaran PAI 

N Valid 40 

Missing 0 

Mean 161,0250 

Mode 165,00 

Std. Deviation 14,44261 

Variance 208,589 

Range 58,00 

Minimum 127,00 

Maximum 185,00 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Data variabel kualitas pembelajaran PAI diperoleh dari angket yang 

terdiri atas 45 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 40. Skor yang 

diberikan maksimal 5 dan minimal 1, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 185 

dan skor terendah ideal adalah 127. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 161,02 

dan standar deviasi 14,44. Jumlah kelas interval ditentukan dengan rumus K = 1 + 
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3,33 log 40, hasilnya adalah 6. Rentang data (185 - 127) = 58. Sedangkan panjang 

kelas didapat dari rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas yaitu 58/6 = 9,6. 

Untuk mengetahui gambaran mengenai kualitas pembelajaran PAI di UPT 

SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan analisis data 

untuk mengetahui kategorisasi skor dapat dilihat bada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Kategorisasi Kualitas Pembelajaran PAI 

No Kelas Frekuensi Presentase Kategori 

1. X ≤ 74 0 0 Sangat Rendah 

2. 74 < X ≤ 99 0 0 Rendah 

3. 99 < X ≤ 123 0 0 Sedang 

4. 123 < X ≤ 148 6 15% Tinggi 

5. 148< X 34 85% Sangat Tinggi 

 Jumlah 40 100%  

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa 

sebanyak 6 responden yang menilai bahwa kinerja guru yang terdiri dari indikator 

perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi kegiatan pembelajaran berada pada kategori tinggi dengan persentase 

sebesar 15%. Sebanyak 34 responden yang menilai bahwa kinerja guru yang 

terdiri dari indikator perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi kegiatan pembelajaran berada pada kategori sangat 

tinggi dengan persentase sebesar 85%. 

a. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak dapat dilihat dari nilai 
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Asymp. Sig. Jika nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) ≥ 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Dengan bantuan SPSS Versi 22 hasil uji normalitas 

ditunjukkan tabel berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Supervisi Kepala Sekolah ,147 40 ,029 ,947 40 ,059 

Kualitas Pembelajaran PAI ,161 40 ,010 ,947 40 ,060 

Kinerja Guru ,100 40 ,200
*
 ,967 40 ,277 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel di atas nilai Sig. 

untuk variabel supervisi akademik kepala sekolah adalah 0,059 ≥ 0,05, variabel 

kinerja guru adalah 0,277 ≥ 0,05 dan variabel kualitas pembelajaran PAI 

menunjukkan 0,060 ≥ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel 

supervisi akademik kepala sekolah, kinerja guru, dan kualitas pembelajaran PAI 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Jika nilai sig < 0,05 maka 

hubungannya tidak linear, sedangkan jika nilai Sig ≥ 0,05 maka hubungannya 

bersifat linear. Setelah dilakukan perhitungan dengan bantuan SPSS  22. Hasil uji 

linieritas ditunjukkan pada table berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kualitas 

Pembelajaran 

PAI * 

Supervisi 

Kepala 

Sekolah 

Between 

Groups 

(Combined) 2917,100 18 162,061 ,621 ,844 

Linearity 30,448 1 30,448 ,117 ,736 

Deviation from 

Linearity 
2886,652 17 169,803 ,651 ,814 

Within Groups 5477,300 21 260,824   

Total 8394,400 39    

Kualitas 

Pembelajaran 

PAI * Kinerja 

Guru 

Between 

Groups 

(Combined) 5073,150 25 202,926 ,855 ,646 

Linearity 113,175 1 113,175 ,477 ,501 

Deviation from 

Linearity 
4959,975 24 206,666 ,871 ,629 

Within Groups 3321,250 14 237,232   

Total 8394,400 39    

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh nilai Sig 0,736 > 0,05 pada 

linearitas data supervisi akademik kepala sekolah dan nilai Sig 0,501 > 0,05 pada 

linearitas data kinerja guru. Sehingga diperoleh hasil bahwa Sig ≥ 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja 

guru mempunyai hubungan yang liniear terhadap kualitas pembelajaran PAI. 

Karena uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji linieritas terpenuhi maka dapat 

dilanjutkan untuk analisis regresi sederhana dan regresi linear berganda. 

b. Uji Hipotesis 

A). Uji Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu 

variabel bebas yang ada dalam model terhadap variabel terikat. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat. 
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1. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kualitas 

Pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten 

Pinrang 

Untuk menguji hipotesis penelitian yakni pengaruh supervisi akademik 

kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, 

diantaranya adalah membandingkan besaran nilai t tabel dengan t hitung data 

penelitian. Diketahui t tabel yang dimiliki adalah      = 2 021 dengan 

signifikansi 0,05. Sehingga untuk menjawab t hitung dilakukan menggunakan uji 

regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS. Hasil uji regresi linear 

sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Uji Regresi Sederhana  (    ) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 135,788 59,589  2,279 ,028 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 
,173 ,407 ,069 ,424 ,674 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Berdasarkan hasil analisis SPSS perhitungan secara parsial pengaruh 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI 

diperoleh         0 424          2 021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,674. 

 Untuk dapat mengetahui koefisien determinasi yang menggambarkan 

tentang seberapa besar pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, 

maka dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.13 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,069
a
 ,005 0,021 14,59695 

a. Predictors: (Constant), Supervisi_Akademik_Kepala_Sekolah 

 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

 Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai R square 

0,005 dan nilai Adjusted R square 0,021 yang menandakan bahwa supervisi 

akademik kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang dengan 

nilai sumbangsi sebesar 0,5%.  

Melihat hasil uji regresi sederhana pada tabel di atas, diperoleh bahwa hasil 

analisis dengan SPSS menghasilkan         0 424          2 021dan nilai 

signifikansi sebesar 0,674 > 0,05 dengan koefisien determinasi R square 0,5%, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang sangat kecil antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran PAI.  

2. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT 

SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang 

Untuk menguji hipotesis penelitian yakni pengaruh kinerja guru terhadap 

kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang 

ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah membandikan 

besaran nilai t tabel dengan t hitung data penelitian. Diketahui t tabel yang 

dimiliki adalah      = 2 021 dengan signifikansi 0,05. Sehingga untuk menjawab 



100  

 

t hitung dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan 

software SPSS . Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.14 Uji Regresi Sederhana (    ) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 176,771 30,072  5,878 ,000 

Kinerja_Guru ,834 ,161 -,085 3,525 ,003 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Berdasarkan hasil analisis SPSS pada tabel di atas, perhitungan secara 

parsial pengaruh Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI diperoleh  

        3 525          2 021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003.  

Untuk dapat mengetahui koefisien determinasi R square yang 

menggambarkan tentang seberapa besar pengaruh kinerja guru terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, maka 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,085
a
 ,713 ,519 14,57861 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Dari tabel di atas diperoleh nilai R square adalah 0,713 dan nilai Adjusted 

R square 0,519 yang menandakan bahwa kinerja guru mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua 
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Kabupaten Pinrang sebanyak 71,3 %.  Hasil uji regresi sederhana di atas diketahui 

        (3 525)          (2 021)dan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 

dengan koefisien determinasi R square 71,3% maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh cukup besar antara kinerja 

guru terhadap kualitas pembelajaran PA di UPT SMP negeri 1 Duampanua 

Kabupaten Pinrang dengan koefisien determinasi sebesar 71,3%.  

B) Uji Simultan (Uji F)  

1. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kinerja Guru 

terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang  

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kualitas pembelajaran PAI di UPT 

SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang. Tahapan yang dilakukan peneliti 

adalah menguji hipotesis dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama sama variabel independent 

terhadap variabel dependen. Nilai F tabel pada data yaitu 3,2317 dengan 

signifikansi 0,05. Berikut tabel hasil uji F menggunakan aplikasi SPSS. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 87,937 2 43,968 ,202 ,818
b
 

Residual 8047,038 37 217,488   

Total 8134,975 39    

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 

b. Predictors: (Constant), Kinerja_Guru, Supervisi_Akademik_Kepala_Sekolah 
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Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan secara simultan pengaruh 

supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang, pada 

taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai F hitung 0,202 < F tabel 3,2317 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,818.  

Untuk mengetahui seberapa besar variabel independent (supervisi 

akademik kepala sekolah dan kinerja guru) mempengaruhi variabel dependen 

(kualitas pembelajaran PAI) di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten 

Pinrang maka dilakukan uji regresi linear berganda. Berikut tabel hasil uji regresi 

linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. 

Tabel 4.17 Analisis Regresi Berganda (        ) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 153,387 70,575  2,173 ,036 

Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah 
,152 ,414 ,060 ,367 ,716 

Kinerja Guru -,078 ,163 ,079 ,478 ,636 

a. Dependent Variable: Kualitas Pembelajaran PAI 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji regresi berganda menggunakan aplikasi 

SPSS 22 menunjukkan angka koefisien secara simultan variabel supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran PAI diperoleh nilai t 

hitung 0,367 dengan signifikansi 0,716. Sedangkan angka koefisien secara 

simultan variabel kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI diperoleh nilai 
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t hitung 0,478 dengan signifikansi 0,636. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil 

analisis regresi berganda diperoleh nilai t hitung (X1) 0,367 dan (X2) 0,478 < t 

tabel 2,021.  

Untuk mengetahui koefisien determinasi yang menggambarkan tentang 

seberapa besar pengaruh variabel independen (supervisi akademik kepala sekolah 

dan kinerja guru) terhadap variabel dependen (kualitas pembelajaran PAI) di UPT 

SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang menggunakan aplikasi SPSS 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 Koefisien Determinasi          

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,104
a
 ,011 ,043 14,74746 

a. Predictors: (Constant), Kinerja_Guru, 

Supervisi_Akademik_Kepala_Sekolah 

 

Sumber: Hasil Uji SPSS 22 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square 0,011 dan nilai Adjusted 

R square 0,043 yang menandakan bahwa supervisi akademik kepala sekolah dan 

kinerja guru secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat kecil 

terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua sebesar 

1,1 %. Hasil uji F diketahui bahwa hasil analisis menggunakan uji Anova pada 

SPSS diperoleh hasil F hitung 0,202 < F tabel 3,2317 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,818 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 1,1% . Sedangkan hasil 

uji regresi berganda diperoleh nilai t hitung (X1) 0,367 dan (X2) 0,478 < t tabel 

2,021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Ha 

diterima sehingga supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru 
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berpengaruh sangat kecil secara bersama-sama terhadap kualitas pembelajaran 

PAI. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kualitas 

Pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten 

Pinrang 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden 

menilai Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Pembelajaran 

PAI di UPT SMPN 1 Duampanua Kabupaten Pinrang dalam kategori sangat 

tinggi dengan persentase sebesar 100%. Jadi dapat dikatakan peserta didik 

berpendapat bahwa Supervisi Akademik Kepala Sekolah mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi, kepala sekolah telah melaksanakan fungsinya 

dengan sangat baik sebagai supervisor. 

Nilai indeks variabel supervisi akademik kepala sekolah dengan nilai rata-

rata keseluruhan 146,2; dengan nilai indeks dominan terdapat pada indikator 

“tahap pelaksanaan supervisi akademik” dengan nilai rata-rata 180,3, sedangkan 

nilai indeks terendah terdapat pada indikator “tahap perencanaan supervisi 

akademik” dengan nilai rata-rata 171,3. Tahap pelaksanaan supervisi akademik 

menunjukkan indeks tinggi karena kepala sekolah mampu melaksanakan supervisi 

akademik dengan memperhatikan aspek-aspek yang mendukung kegiatan 

supervisi seperti mengamati seluruh proses pembelajaran. Namun pada tahap 

perencanaan, menunjukkan indeks yang rendah karena kepala sekolah masih 

mengalami kesulitan dalam menyusun jadwal supervisi akademik seperti 

keterbatasan waktu dan tenaga. 
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sangat kecil 

antara Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Pembelajaran PAI. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,674 > 0,05 dan 

koefisien determinasi R square sebesar 0,005 atau 0,5%. Dalam kegiatan supervisi 

akademik yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah, serangkaian kegiatan 

perencanaan telah dilakukan dengan baik, akan tetapi perencanaan yang telah 

disusun belum memenuhi pencapaiannya secara optimal. Hal tersebut dapat kita 

lihat berdasarkan nilai indeks terendah yang terdapat pada “tahap perencanaan 

supervisi akademik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa supervisi 

akademik kepala sekolah berpengaruh sangat kecil terhadap kualitas pembelajaran 

PAI sebesar 0,5%, adapun 99,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.   

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, memiliki kesamaan apabila 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Supriyati, 

dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap Mutu 

Pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta” yakni sama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Hanya saja penelitian yang dilakukan 

penulis hanya berpengaruh sangat kecil bila dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik berpengaruh 

cukup besar dan signifikan terhadap mutu pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Sewon Bantul Yogyakarta, terbukti bahwa X
2
 hitung > X

2
 tabel pada taraf 
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signifikansi 5% (441,25 > 90,5). Olehnya itu penulis menyimpulkan bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan di UPT SMP Negeri 1 Duampanua memiliki perbedaan 

yang terletak pada besarnya pengaruh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga guru PAI di UPT SMP Negeri 

1 Duampanua, supervisi telah terlaksana cukup baik sesuai dengan tujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan supervisi melibatkan 

guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi/tindak lanjut. 

Kegiatan supervisi di rancang di awal tahun pembelajaran untuk dilaksanakan 

nantinya. Berdasarkan jawaban wawancara dari salah satu guru PAI yaitu Ibu 

Hamsinah mengatakan bahwa kegiatan supervisi sudah tepat, akan tetapi masih 

terdapat kekurangan karena dalam satu semester baru satu kali diadakan supervisi 

oleh kepala sekolah.Sementara idealnya, supervisi seharusnya dilaksanakan 

minimal 2 kali dalam satu semester. 

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Supardi bahwa terdapat tiga indikator dalam melakukan supervisi akademik 

yaitu tahap perencanaan merupakan tahap dimana supervisor merencanakan 

waktu, sasaran dan cara yang akan diterapkan selama melakukan supervisi, 

kemudian tahap pelaksanaan yang juga disebut dengan tahap 

pengamatan/observasi adalah cara kepala sekolah untuk mengetahui pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dapat peneliti rangkum dari ketiga guru PAI  tersebut bahwa dengan adanya 

kegiatan supervisi akademik ini, para tenaga pendidik disiplin waktu dalam 
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mengajar, mendorong tenaga pendidik untuk memperbaiki cara mengajar, 

mendidik, membina serta menilai kegiatan proses belajar mengajar serta 

meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 

Adapun tahap ketiga yakni tahap evaluasi/penilaian atau 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, 

terlaksananya program supervisi, hasil supervisi dan kendala yang dihadapi 

selama pelaksanaan kegiatan supervisi. Sementara tahap tindak lanjut merupakan 

langkah pembinaan program supervisi. Berdasarkan hasil wawancara dari salah 

satu guru PAI yaitu bapak Abdul Hakim, mengatakan bahwa kegiatan tindak 

lanjut dari supervisi adalah dengan pemberian pembinaan, motivasi, pelatihan 

juga webinar atau pun melakukan diskusi dengan guru yang mengampu mata 

pelajaran yang sama. Salah satu webinar yang diadakan yaitu mengenai literasi 

digital. Bagi guru, literasi digital dimaksudkan agar guru memiliki kemampuan 

dalam memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kinerja guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga guru PAI di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan supervisi akademik telah terlaksana dengan cukup 

baik, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti di UPT SMP Negeri 1 

Duampanua yang dimana responden ditujukan kepada peserta didik untuk 

menjawab pernyataan melalui angket. Dalam hal ini dibuktikan melalui hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS bahwa tidak terdapat pengaruh supervisi 

akademik kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran PAI. 
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2. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Kualitas Pembelajaran PAI di 

UPT SMP Negeri 1 Duampanua Kabupaten Pinrang 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden 

menilai kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMPN 1 

Duampanua Kabupaten Pinrang dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 

50% dan 20 responden menilai Kinerja Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran 

PAI berada dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 50%. Jadi 

dapat dikatakan sebagian besar peserta didik berpendapat bahwa kinerja guru 

mulai dari perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran hingga evaluasi/penilaian pembelajaran, guru telah melaksanakan 

fungsinya dengan baik sebagai fasilitator.  

Nilai indeks variabel kinerja guru pada kriteria tinggi dengan nilai rata-

rata 186,6. Angka tersebut dapat ditafsirkan bahwa persepsi siswa terhadap 

kinerja guru sudah baik, terbukti banyak item pernyataan pada angket yang 

mendapatkan skor 4 dan 5. Dengan perhitungan nilai indeks item juga dapat 

diperoleh nilai indeks indikator, nilai indeks indikator tertinggi pada variabel 

kinerja guru adalah pada indikator “pelaksanaan kegiatan pembelajaran” dengan 

besar nilai rata-rata 166, sedangkan nilai indeks indikator terendah terdapat pada 

indikator “perencanaan kegiatan pembelajaran” dengan besar nilai rata-rata 158,6. 

Indikator “pelaksanaan kegiatan pembelajaran” dapat mencapai nilai yang tinggi 

karena di dalamnya terdiri dari upaya guru dalam mengaktifkan siswa melalui 

interaksi dan komunikasi yang baik dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. 

Selain itu, indikator ini juga merupakan cara guru untuk menumbuhkan kerjasama 

antar siswa maupun siswa dengan guru. Hal ini berkaitan dengan tugas guru 
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sebagai pendidik, yaitu guru bertanggung jawab meneruskan dan mengembangkan 

kemampuan siswa dalam pendidikan khususnya dalam mata pelajaran PAI.   

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar 

antara kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan nilai signifikan sebesar 0,003 < 0,05 dengan koefisien determinasi R 

square 0,713 atau 71,3% maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi kegiatan 

pembelajaran telah berjalan dengan baik artinya semakin tinggi Kinerja Guru 

maka akan semakin baik Kualitas Pembelajaran PAI.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, memiliki kesamaan apabila 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Supriyati, 

dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap Mutu 

Pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru berpengaruh cukup besar dan signifikan 

terhadap mutu pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta 

dengan nilai X
2 

hitung > X
2
 tabel pada taraf signifikan 5% (709,8 > 90,5). 

Dari hasil wawancara guru PAI, diketahui bahwa meningkatnya kinerja 

guru tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang terus 

menerus memberikan arahan, bimbingan serta bantuan dalam meningkatkan 

kinerja guru guna melahirkan guru yang bermutu dan profesional. Kemudian, 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, juga tidak terlepas dari peran guru 

dalam kegiatan belajar mengajar, dimana guru yang berinteraksi langsung dengan 

para peserta didik.   
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Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga guru PAI yang dapat peneliti 

rangkum terkait pengaruh kegiatan supervisi akademik terhadap kinerja guru 

adalah dengan diadakannya kegiatan supervisi akademik, para guru mendapatkan 

pembinaan dan pelatihan juga bisa mengetahui proses pembelajaran seperti apa 

yang harus mereka lakukan dan juga mendapatkan pengetahuan baru terkait 

sejauh mana mereka bisa melakukan aktivitas yang bermakna di dalam kelas 

sehingga sangat berguna untuk meningkatkan kinerja dalam menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas sehingga prestasi peserta didik pun dapat 

meningkat. Karena pada dasarnya, kegiatan supervisi dilakukan bukan untuk 

mencari kesalahan guru, tetapi sebaliknya dalam rangka membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dialami guru dalam pelaksanaan penyusunan administrasi 

maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen bahwa indikator dalam penilaian terhadap kinerja guru meliputi 

perencanaan kegiatan pembelajaran yaitu tahap yang berhubungan dengan 

kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara 

atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran seperti mengembangkan 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kemudian pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ditandai dengan adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar serta penggunaan metode dan strategi 

pembelajaran dan terakhir evaluasi/ penilaian pembelajaran adalah cara yang 

ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut 
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memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, 

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

3. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kinerja Guru 

terhadap Kualitas Pembelajaran PAI  

Dalam penelitian ini hipotesis 3 adalah terdapat pengaruh yang sangat 

kecil antara supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-

sama terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua 

Kabupaten Pinrang. Hasil perhitungan secara simultan pengaruh supervisi 

akademik kepala sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI, 

pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,202 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,818 dengan koefisien determinasi R square sebesar 0,011 

atau 1,1%. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi: Jika nilai sig < 

α maka H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai sig > α maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai sig = 0,818 > 0,05 = α maka H0 diterima 

dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan supervisi akademik kepala sekolah dan 

kinerja guru berpengaruh sangat kecil secara bersama-sama terhadap kualitas 

pembelajaran PAI.   

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti berusaha menjelaskan 

urutan variabel yang paling kecil pengaruhnya sampai dengan variabel yang 

paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran PAI. Variabel yang 

paling kecil pengaruhnya adalah supervisi akademik diperoleh temuan yang 

menunjukkan bahwa supervisi akademik berpengaruh sangat kecil terhadap 

kualitas pembelajaran PAI. Variabel kinerja guru dari hasil analisis data, diperoleh 

hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh kinerja guru sudah baik terhadap 
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kualitas pembelajaran PAI, dikategorikan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa 

kinerja guru di UPT SMP Negeri 1 Duampanua sudah sangat baik dan harus 

dipertahankan. Besarnya sumbangan supervisi akademik atau pun kinerja guru 

terhadap kualitas pembelajaran PAI ditunjukkan dengan besarnya sumbangan 

efektif yang sisanya berasal dari variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh sangat 

kecil antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran 

PAI. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kepala sekolah tidak langsung bisa 

menumbuhkan kualitas pembelajaran melalui supervisi akademik, akan tetapi  

kepala sekolah sebagai supervisor memberikan bimbingan, arahan dan bantuan 

kepada guru untuk meningkatkan kinerja guru, karena untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sangat diperlukan peran guru sebagai fasilitator yang 

berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didik setiap hari. Tanpa 

adanya bimbingan dan arahan dari guru, maka kualitas pembelajaran di dalam 

kelas akan sulit ditingkatkan.  

Sedangkan pengaruh kinerja guru terhadap kualitas pembelajaran PAI 

memiliki pengaruh yang kuat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kinerja 

guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran akan sangat tergantung pada seberapa besar kinerja yang dimiliki 

oleh seorang guru untuk peningkatan pembelajaran peserta didik di sekolah. 

Semakin baik kinerja yang dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya maka akan semakin meningkat pula kualitas pembelajaran 

yang dimiliki oleh peserta didik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di 

sub-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.    Supervisi Akademik Kepala Sekolah berpengaruh sangat kecil terhadap 

Kualitas Pembelajaran PAI, dengan perbandingan nilai t hitung 0,424 < t 

tabel 2,021. Nilai sig 0,674 > 0,05 dengan koefisien determinasi R Square 

0,005 atau 0,5% sehingga dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh 

yang sangat kecil antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

2.    Kinerja guru berpengaruh cukup besar terhadap kualitas pembelajaran PAI, 

dengan perbandingan nilai t hitung 3,525 > t tabel 2,021. Nilai sig 0,003 < 

0,05 dengan koefisien determinasi R Square 0,713 atau 71,3% sehingga dapat 

disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh yang cukup besar antara kinerja 

guru terhadap kualitas pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

3.    Supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru berpengaruh sangat kecil 

terhadap kualitas pembelajaran PAI, dengan perbandingan nilai F hitung 

0,202 < F tabel 3,2317. Nilai sig 0,818 > 0,05 dengan koefisien determinasi R 

Square 0,011 atau 1,1%. Sedangkan hasil uji regresi berganda diperoleh nilai 

t hitung (X1) 0,367 dan (X2) 0,478 < t tabel 2,021.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan secara simultan terdapat pengaruh yang sangat kecil antara 
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supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas 

pembelajaran PAI di UPT SMP Negeri 1 Duampanua. 

B. Implikasi 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan 

berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, implikasinya 

dapat dijadikan literatur atau referensi tambahan, serta masukan mengenai 

pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan kinerja guru terhadap kualitas 

pembelajaran PAI, bahwa dengan dilaksanakannya supervisi akademik oleh 

kepala sekolah yang optimal akan mempengaruhi kinerja guru, serta dengan 

meningkatnya kinerja guru maka akan menghasilkan pembelajaran PAI yang 

berkualitas.
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Instrumen Penelitian 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Petunjuk Pengisian:  

1.   Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada bagian  

identitas responden.  

2.   Bacalah setiap butir pernyataan dengan cermat. 

3.   Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang (). 

4.   Keterangan alternatif jawaban adalah: 

SL     =  apabila jawaban tersebut menurut anda selalu. 

SR     =  apabila jawaban tersebut menurut anda sering. 

KD    =  apabila jawaban tersebut menurut anda kadang-kadang. 

JR      =  apabila jawaban tersebut menurut anda jarang. 

TP     =  apabila jawaban tersebut menurut anda tidak pernah.  

5.   Jawaban tidak lebih dari satu, jika jawaban salah beri tanda dua garis (=) 

pada jawaban tersebut kemudian beri tanda centang () pada jawaban yang 

sesuai dengan diri anda.  

6.   Jawaban anda dijamin kerahasiaannya.  

Identitas responden 

Nama Peserta Didik            :  

Jenis Kelamin                      :  

A. Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

No Pernyataan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
Skala Penilaian 

SL SR KD JR TP 

Tahap Perencanaan Supervisi Akademik 

a.  Melaksanakan kunjungan kelas 

1. Setiap semester kepala sekolah melakukan 

kunjungan kelas.  
     

2. Setiap melakukan kunjungan kelas, kepala 

sekolah membawa instrumen kunjungan 

kelas. 

     

3. 
Kunjungan kelas yang dilakukan oleh kepala 

sekolah memberikan manfaat bagi saya dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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b. Melakukan observasi kelas 

4. Setiap semester kepala sekolah melakukan 

observasi kelas. 
     

 5. Kepala sekolah melakukan observasi sesuai 

dengan jadwal. 
     

 6. Kepala sekolah melakukan observasi kelas 

dengan menggunakan instrumen. 
     

 7. Dalam observasi kelas, kepala sekolah 

melakukan penilaian secara objektif. 
     

  c. Memeriksa kesiapan peserta didik 

 8. Kepala sekolah mengontrol aktivitas siswa di 

dalam kelas. 
     

 9. Kepala sekolah memeriksa seragam dan 

atribut kelengkapan siswa. 
     

 d. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya 

10. Kepala sekolah bertanya ke siswa terkait 

materi pelajaran sebelumnya. 
     

11. Pertanyaan yang diberikan kepala sekolah 

tidak ada hubungannya dengan materi 

sebelumnya. 

     

12. Siswa tidak memahami maksud pertanyaan 

yang diberikan oleh kepala sekolah. 
     

Tahap Pelaksanaan Supervisi Akademik 

 a. Pengamatan  proses pembelajaran dalam kunjungan kelas 

13. Dalam melakukan kunjungan kelas, kepala 

sekolah menilai seluruh kegiatan 

pembelajaran. 

     

14. Kepala sekolah mengamati proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung ketika 

melaksanakan kunjungan kelas 

     

15. Pembelajaran saya tidak terganggu dengan 

kunjungan kelas yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. 

     

 b. Melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik/informasi. 

16. Kepala sekolah memfasilitasi peserta didik 

berinteraksi dengan peserta didik lainnya. 
     

17. Kepala sekolah memfasilitasi peserta didik 

memunculkan gagasan baru melalui tugas. 
     

 c. Menggunakan beragam pendekatan, media dan sumber. 
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18. Kepala sekolah menggunakan pendekatan 

persuasif kepada peserta didik saat 

melaksanakan supervisi. 

     

19. Kepala sekolah menyiapkan fasilitas belajar di 

dalam kelas. 
     

20. Kepala sekolah memperlihatkan contoh media 

yang bisa digunakan untuk belajar.    
     

 d. Memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik. 

21. Kepala sekolah memberikan motivasi kepada 

peserta didik supaya rajin belajar. 
     

22. Kepala sekolah acuh kepada peserta didik 

pada saat pelaksanaan supervisi akademik. 
     

23. 
Kepala sekolah memberikan semangat kepada 

peserta didik untuk meningkatkan motivasi 

belajarnya.  

     

 e. 
Membimbing peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  (di 

kelas, laboratorium dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi 

peserta didik.  

24. 
Kepala sekolah acuh dalam mengelola, 

merawat, mengembangkan dan menggunakan 

media pembelajaran yang ada di sekolah. 

     

25. 
Kepala sekolah membimbing peserta didik 

dalam menggunakan media pembelajaran 

yang ada di sekolah. 

     

26. 
Kepala sekolah membimbing peserta didik 

membuat contoh media pembelajaran. 
     

 f. Membiasakan peserta didik membaca, berpikir, dan menganalisis. 

27. 
Kepala sekolah menyuruh peserta didik 

banyak-banyak membaca buku, baik di dalam 

kelas, di rumah maupun di perpustakaan. 

     

28. 
Kepala sekolah mengajak peserta didik untuk 

berpikir kritis terhadap hal-hal yang baru 

ditemui dalam pembelajaran. 

     

29. 
Kepala sekolah melakukan analisis terhadap 

hasil belajar peserta didik. 
     

 g. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi dan pengalaman bermakna. 

30. 
Kepala sekolah mengajukan pertanyaan ke 

peserta didik terkait pembelajaran di sekolah. 
     

31. 
Kepala sekolah memberikan penguatan 

kepada peserta didik terkait pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah.  
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Tindak lanjut dan Evaluasi Supervisi Akademik 

 a. Melakukan analisis hasil supervisi akademik 

32. Kepala sekolah melakukan analisis hasil 

pelaksanaan supervisi akademik. 
     

33. Kepala sekolah menindak lanjuti hasil analisis 

pelaksanaan supervisi akademik. 
     

 b. Menindak lanjuti hasil analisis supervisi akademik 

34. Kepala sekolah acuh dengan peserta didik 

yang berprestasi. 
     

35. Kepala sekolah memberikan teguran yang 

bersifat mendidik kepada peserta didik yang 

belum berprestasi. 

     

 c. Melaksanakan pembinaan terhadap hal yang perlu perbaikan setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi. 

36. Kepala sekolah memperkenalkan teknik 

pembelajaran kepada peserta didik. 
     

37. Kepala sekolah acuh dalam mengembangkan 

teknik pembelajaran yang telah ditanamkan 

kepada peserta didik. 

     

 d. Menyiapkan supervisi berikutnya. 

38. Kepala sekolah melakukan pemantapan 

instrumen supervisi akademik untuk 

menyiapkan supervisi berikutnya. 

     

39. Kepala sekolah melaksanakan supervisi 

akademik berkelanjutan. 
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Instrumen Penelitian 

Kinerja Guru 

Petunjuk Pengisian:  

1.   Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada bagian  

identitas responden.  

2.   Bacalah setiap butir pernyataan dengan cermat.  

3.   Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang ().  

4.   Keterangan alternatif jawaban adalah: 

SL     =  apabila jawaban tersebut menurut anda selalu. 

SR     =  apabila jawaban tersebut menurut anda sering. 

KD    =  apabila jawaban tersebut menurut anda kadang-kadang. 

JR      =  apabila jawaban tersebut menurut anda jarang. 

TP     =  apabila jawaban tersebut menurut anda tidak pernah.  

5.   Jawaban tidak lebih dari satu, jika jawaban salah beri tanda dua garis (=) 

pada jawaban tersebut kemudian beri tanda centang () pada jawaban yang 

sesuai dengan diri anda.  

6.   Jawaban anda dijamin kerahasiaannya.  

Identitas responden 

Nama Peserta Didik             :  

Jenis Kelamin                      :  

B. Kinerja Guru 

No Pernyataan Kinerja Guru 
Skala Penilaian 

SL SR KD JR TP 

Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Menyusun rencana pembelajaran 

1. Guru mempelajari silabus sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 
     

2. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum melakukan 

proses pembelajaran. 

     

3. Guru menyusun rencana pembelajaran berbeda 

dengan silabus. 
     

b. Merumuskan tujuan pembelajaran 
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4. Guru merencanakan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan silabus. 
     

5. Dalam merencanakan tujuan pembelajaran, 

guru memperhatikan kebutuhan peserta didik. 
     

6. Guru merencanakan tujuan pembelajaran 

sesuka hati. 
     

c. Memilih dan mengembangkan bahan pelajaran 

7. Dalam perencanaan  pembelajaran, guru 

mengembangkan bahan pembelajaran berbeda 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

     

8. Guru memilih sumber belajar yang sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 
     

9. Guru membuat bahan belajar secara teratur.      

d. Merumuskan kegiatan belajar mengajar 

10. Dalam perencanaan pembelajaran, guru 

menentukan strategi dan metode belajar yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

     

11. Guru menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dari pembuka, inti dan penutup. 
     

12. Guru acuh dalam merencanakan media dan 

sumber belajar. 
     

e. Merencanakan penilaian 

13. Guru menentukan jenis penilaian yang akan 

dilakukan pada kegiatan pembelajaran. 
     

14. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru 

mempersiapkan pertanyaan untuk peserta 

didik. 

     

15. 
Dalam perencanaan pembelajaran, guru 

menentukan alat evaluasi (kisi-kisi soal, soal 

serta kunci jawaban) yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan.  

     

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Membuka Pelajaran 

16. Guru memeriksa kondisi siswa sebelum 

pelajaran dimulai dan mengucapkan salam. 
     

17. Guru tidak mengucapkan salam ketika hendak 

memulai pelajaran. 
     

18. Guru melakukan apersepsi dalam memulai 

kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. 
     

19. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 
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20. Guru memberikan motivasi dan menarik 

perhatian peserta didik dalam membuka 

pelajaran.  

     

b. Menyampaikan materi pelajaran 

21. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan silabus dan RPP. 
     

22. Guru memiliki wawasan yang luas dalam 

menyampaikan pelajaran. 
     

23. Guru menggunakan ragam kegiatan sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. 
     

24. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 
     

25. Guru bersuara dengan jelas dalam 

menerangkan materi pelajaran. 
     

c. Menggunakan metode dan media pembelajaran dengan tepat 

26. Guru menggunakan keterampilan mengajar 

dan model pembelajaran yang biasa. 
     

27. Guru tidak menggunakan media belajar ketika 

memberi pelajaran, seperti LCD, papan tulis 

dll. 

     

28. Guru melibatkan siswa dalam menggunakan 

media belajar. 
     

29. Guru tidak menggunakan metode belajar yang 

bervariasi (hanya ceramah). 
     

30. Guru menggunakan strategi yang tepat dan 

menyenangkan dalam memberikan pelajaran. 
     

31. Guru menggunakan sumber belajar dan 

metode yang sesuai dengan materi 

pembelajaran.  

     

32. Guru tidak dapat mengkondisikan kelas 

dengan baik. 
     

 d. Membimbing siswa dalam belajar 

33. Guru memberi perhatian kepada beberapa 

peserta didik saja. 
     

34. Guru memberikan kesempatan yang sama 

kepada peserta didik untuk belajar aktif. 
     

35. Guru memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya. 
     

36. Guru mengajari peserta didik yang belum 

paham dengan sabar. 
     

37. Guru membantu menumbuhkan kepercayaan 

diri peserta didik. 
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e. Menutup pembelajaran 

38. Guru merangkum dan menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dibahas. 
     

39. Guru melakukan penilaian akhir dalam 

menutup pelajaran. 
     

40. Guru memberikan tugas di rumah (PR) kepada 

peserta didik di akhir pelajaran.  
     

Mengevaluasi Kegiatan Pembelajaran 

a. Melakukan penilaian dari awal sampai akhir pembelajaran 

41. Guru melakukan penilaian awal pembelajaran 

dengan menggunakan Pre test. 
     

42. Guru melakukan pengamatan kepada peserta 

didik selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

     

43. Guru melaksanakan penilaian proses kepada 

peserta didik selama kegiatan belajar 

mengajar.   

     

b. Mengevaluasi dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran 

44. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai 

teknik dan jenis penelitian. 
     

45. Setiap bab yang selesai diajarkan, guru 

mengadakan ulangan harian kepada peserta 

didik. 

     

46. Guru menyusun kisi-kisi soal sebelum di 

ujikan. 

     

47. Guru tidak memberikan kisi-kisi soal sebelum 

di ujikan. 
     

48. Guru selalu melakukan analisis terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan. 
     

c. Melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi 

49. Guru menetapkan KKM untuk pelajaran.      

50. Guru melakukan remedial bagi peserta didik 

yang nilainya kurang dari KKM. 
     

51. Guru memberikan pengayaan kepada peserta 

didik yang sudah mencapai KKM. 
     

 d. Memberikan bimbingan dan tindak lanjut terhadap hasil belajar peserta didik. 

52. Guru mengulas kembali materi yang telah 

diberikan dengan melibatkan peserta didik. 
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53. Guru membiarkan masalah yang dihadapi 

peserta didik yang berkaitan dengan 

pembelajaran. 

     

54. Guru memiliki catatan kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik lalu mendiskusikannya 

dengan orang tua wali.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137  

 

Instrumen Penelitian 

Kualitas Pembelajaran PAI 

Petunjuk Pengisian:  

1.   Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada bagian  

identitas responden.  

2.   Bacalah setiap butir pernyataan dengan cermat.  

3.   Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang ().  

4.  Keterangan alternatif jawaban adalah: 

SL     =  apabila jawaban tersebut menurut anda selalu. 

SR     =  apabila jawaban tersebut menurut anda sering. 

KD    =  apabila jawaban tersebut menurut anda kadang-kadang. 

JR     =  apabila jawaban tersebut menurut anda jarang. 

TP     =  apabila jawaban tersebut menurut anda tidak pernah.  

5.   Jawaban tidak lebih dari satu, jika jawaban salah beri tanda dua garis (=) 

pada jawaban tersebut kemudian beri tanda centang () pada jawaban yang 

sesuai dengan diri anda.  

6.   Jawaban anda dijamin kerahasiaannya.  

Identitas responden 

Nama  Peserta didik           :  

Jenis Kelamin                     :  

No Pernyataan Kualitas Pembelajaran PAI Skala Penilaian 

SL SR KD JR TP 

Input Pembelajaran 

 a. Mampu membuka pelajaran 

 1. 
Guru memulai pelajaran dengan berdoa 

bersama. 
     

 2. 
Guru memeriksa kondisi peserta didik 

sebelum membuka pembelajaran. 
     

 3. 
Sebelum memulai pelajaran, guru mengisi 

daftar hadir. 
     

 4. Guru memulai pelajaran dengan semangat. 
     

 b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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 5. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan bahasa yang mudah dipahami. 
     

 6. 
Guru menyampaikan tujuan sesuai dengan 

pokok bahasan yang dipelajari.  
     

 c. Membangkitkan pengetahuan awal siswa 

 7. Guru menanyakan pengalaman peserta didik 

yang berhubungan dengan materi. 
     

 8. Guru mengulas kembali secara singkat materi 

pertemuan sebelumnya. 
     

 9. Guru menghubungkan pokok bahasan yang 

akan dipelajari dengan fakta-fakta yang terjadi 

dalam kehidupan. 

     

 d. Membentuk Kelompok 

10. Guru mengatur posisi tempat duduk peserta 

didik saat akan membagikan kelompok. 
     

11. Guru membagi peserta didik ke dalam 

kelompok yang mudah dikendalikan. 
     

12. Guru memberikan kesempatan tiap kelompok 

untuk menentukan pimpinan/ketua. 
     

13. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik laki-

laki dan perempuan. 
     

14. Setiap kelompok terdapat peserta didik dengan 

kemampuan yang beragam. 
     

 e. Memotivasi peserta didik. 

15. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memberikan pertanyaan. 
     

16. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menyampaikan pendapat. 
     

17. Guru memberi apresiasi terhadap peserta didik 

yang menyampaikan pendapat. 
     

Proses Pembelajaran 

 a. Mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati 

18. Peserta didik menyimak penjelasan yang 

disampaikan oleh guru.  
     

19. Peserta didik mengamati video/gambar/media 

yang ditampilkan guru. 
     

20. Peserta didik membaca buku sumber sesuai 

perintah/anjuran guru. 
     

21. Peserta didik mencatat hal-hal penting yang 

diajarkan oleh guru.  
     

 b. Mendorong peserta didik melaksanakan kegiatan menanya 
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22. Peserta didik antusias menjawab pertanyaan 

atau permasalahan guru/peserta didik lainnya. 
     

23. Peserta didik memberikan tanggapan 

pertanyaan/permasalahan peserta didik lain. 
     

24. Peserta didik bertanya sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 
     

25. Peserta didik memberi tanggapan terhadap 

jawaban peserta didik lain dengan bahasa yang 

santun tanpa menjatuhkan. 

     

 c. Mengajak peserta didik mengumpulkan informasi 

26. Peserta didik memanfaatkan berbagai sumber 

untuk menemukan jawaban. 
     

27. Peserta didik mengakses internet dengan baik 

sesuai perintah/anjuran guru. 
     

28. Peserta didik berusaha menemukan jawaban 

terhadap permasalahan yang disampaikan guru 

baik secara individu maupun kelompok. 

     

 d. Meminta peserta didik melakukan kegiatan mengasosiasi 

29. Peserta didik mengecek kebenaran informasi 

yang diperoleh melalui sumber-sumber lain. 
     

30. Peserta didik menyampaikan informasi sesuai 

sumber yang diperoleh dari teman dalam 

kelompok. 

     

31. Peserta didik menanggapi informasi yang 

disampaikan oleh anggota kelompok lain. 
     

 e. Mengajak peserta didik mengkomunikasikan  

32. Guru mengatur jalannya diskusi. 
     

33. Guru memberi masukan untuk perbaikan 

terhadap informasi/jawaban yang belum tepat. 
     

34. Guru memberikan penguatan terhadap 

informasi/jawaban yang sudah sesuai. 
     

Output Pembelajaran 

 a. Membuat kesimpulan 

35. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dengan bimbingan guru. 
     

36. Guru memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan yang disampaikan oleh peserta 

didik. 

     

 b. Melaksanakan tes 
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37. Guru mengadakan kuis setelah pembelajaran 

selesai dilaksanakan. 
     

38. Guru meminta kepada siswa untuk 

memberikan pendapat terkait informasi yang 

diperoleh. 

     

  c. Melaksanakan kegiatan umpan balik 

39. Guru memberikan apresiasi kepada peserta 

didik yang telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

     

40. Guru membimbing peserta didik untuk 

memberikan jawaban yang benar. 
     

  d. Melaksanakan tindak lanjut 

41. Guru menginformasikan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan untuk pertemuan 

selanjutnya 

     

42. Guru memberi tugas kelompok sesuai dengan 

materi yang dipelajari. 
     

43. Guru memberikan pesan moral terkait dengan 

pokok bahasan yang dipelajari. 
     

44. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa 

bersama. 
     

45. Guru menutup pelajaran dengan salam.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal                  : Senin, 03 April 2023 

Tempat Wawancara       : Ruang Guru UPT SMP Negeri 1 Duampanua 

Responden                      : Hamsinah, S. Ag 

Guru Mapel                    : Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara: 

1.   Bagaimana pendapat bapak/ibu guru mengenai pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Kalau menurut saya, itu sudah baik ya. Karena apabila dilakukan secara rutin 

dapat membentuk keakraban untuk guru-guru disini supaya tetap terjaga 

kompetensinya. Terkadang, ada permasalahan misalnya pada hari efektif guru 

atau sekolah mempunyai program atau kegiatan sehingga jam pelajaran 

tersebut kosong, otomatis terjadi bagaimana guru itu dapat menutupi jam 

tersebut, makanya diadakan supervisi. Ada juga guru terkadang hanya 

memberikan tugas saja tanpa adanya penjelasan sehingga materi tersebut 

melompat dan peserta didik tidak tau atau tidak memahami materi yang 

dilompati tersebut. 

 

2.   Apakah kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dapat membantu bapak/ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

bapak/ibu sebagai seorang pendidik?  

Jawab:  

Ya pasti. Karena pada saat di supervisi, kompetensi kita baik itu pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial pasti kompetensi tersebut terjaga karena 

kalau kita tidak disupervisi kepala sekolah atau pihak wakil kepala sekolah 

akhirnya kita nanti berleha-leha pada saat mengajar. Maka supervisi harus 

dilakukan untuk menjaga kompetensi guru-guru yang sudah ada.  

 

3.   Apakah pendekatan yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik sudah tepat dalam hal meningkatkan kinerja bapak/ibu 

sebagai seorang pendidik atau seperti apa menurut bapak/ibu? 

Jawab:  

Untuk kegiatan supervisinya sudah tepat. Akan tetapi dalam hal ini masih 

terdapat kekurangan seperti rutinitasnya saja, saya berharap dalam satu 

semester bisa sampai empat kali seorang guru disupervisi. Akan tetapi, 

kemarin dalam satu semester, baru satu kali diadakan supervisi oleh pihak 

sekolah. 

4.   Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai teknik-teknik supervisi akademik 

yang dilakukan kepala sekolah?  
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Jawab:  

Menurut saya, sudah baik. Adapun teknik yang biasa digunakan dengan 

mengadakan kunjungan kelas. Supervisor memasuki kelas dengan membawa 

instrumen penilaian, setelah selesai guru diundang ke ruang kepala sekolah 

untuk mendiskusikan kekurangan maupun kegiatan tindak lanjut. 

   

5.    Sejauh ini, Bagaimana pengaruh kegiatan supervisi akademik terhadap 

kinerja bapak/ibu? 

Jawab:  

Dengan diadakannya kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah, saya 

mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga mendapatkan pengetahuan 

baru yang berguna untuk meningkatkan kinerja dalam menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas sehingga prestasi peserta didik pun meningkat.  

 

6.   Apakah ada kendala yang menyebabkan bapak/ibu merasa kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Kalau kendala bagi saya tidak ada.  

 

7.    Apakah ada dampak positif atau negatif dari kegiatan supervisi akademik 

yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja bapak/ibu? 

Jawab:  

Menurut saya tidak ada dampak negatifnya, malahan itu berdampak positif 

terhadap profesi saya sebagai seorang guru.  

 

8.   Bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait 

dengan kegiatan supervisi akademik tersebut? 

Jawab:  

Ada beberapa rapat yang diadakan dalam membahas tentang bagaimana untuk 

guru-guru selalu menjaga kompetensi yang dimiliki. Mungkin supervisor 

tidak langsung menegur guru tersebut secara langsung, tetapi memberikan 

teguran secara halus agar kita tidak lalai lagi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  
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Hari/Tanggal                  : Senin, 03 April 2023 

Tempat Wawancara       : Ruang Guru UPT SMP Negeri 1 Duampanua 

Responden                      : Sitti Rahmah, S. Pd.I, M. Pd. 

Guru Mapel                    : Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara: 

1.   Bagaimana pendapat bapak/ibu guru mengenai pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Kalau menurut saya, supervisi akademik ini bagus yah. Malahan kita bisa 

melatih atau biar kita tau dimana letak kekurangan kita, biasanya guru tidak 

menyadari dimana letak kesalahannya, nah jadi kita ada yang menilai, disitu 

kita bisa tau dimana letak kesalahan atau kekurangan kita. Pelaksanaan 

supervisi akademik memang perlu dilakukan agar kita sebagai tenaga 

pendidik ini menjadi lebih baik lagi dalam mendidik peserta didik. 

 

2.   Apakah kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dapat membantu bapak/ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

bapak/ibu sebagai seorang pendidik?  

Jawab:  

Kalau saya pribadi sangat membantu sekali ya. Ini belajar dari banyak guru 

yang ada disini, biasanya ketika bel memasuki jam pelajaran guru tidak tepat 

waktu untuk masuk ke kelas. Dengan adanya kegiatan supervisi ini, para 

tenaga pendidik bisa masuk mengajar tepat waktu dan saya pribadi juga ada 

dorongan dalam diri untuk disiplin waktu, dalam arti kata kita tidak boleh 

korupsi dalam hal waktu. Kalau guru saja tidak disiplin, bagaimana dengan 

peserta didik, seperti itu.  

 

3.   Apakah pendekatan yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik sudah tepat dalam hal meningkatkan kinerja bapak/ibu 

sebagai seorang pendidik atau seperti apa menurut bapak/ibu? 

Jawab:  

Untuk kegiatan supervisinya sudah tepat. Pendekatan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah kepada guru yaitu pendekatan persuasif, lebih ke per individu 

yang bertujuan agar hubungan antar kepala sekolah dan guru terjalin dengan 

akrab. Hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja guru karena guru merasa 

adanya rasa kekeluargaan, saling menghargai dan mampu saling bertukar 

cerita. Tidak ada kecanggungan namun saling menghormati.  
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4.   Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai teknik-teknik supervisi akademik 

yang dilakukan kepala sekolah?  

Jawab:  

Teknik-teknik yang dilakukan kepala sekolah pada saat kita disupervisi cukup 

baik. Karena kepala sekolah menentukan jadwal kapan kita akan disupervisi, 

sehingga kita dapat mempersiapkan diri. Kepala sekolah juga memberikan 

saran mengenai kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, sehingga pada 

saat proses pembelajaran nanti, kita bisa lebih baik lagi.  

   

5.    Sejauh ini, Bagaimana pengaruh kegiatan supervisi akademik terhadap 

kinerja bapak/ibu? 

Jawab:  

Dengan diadakannya kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah, saya 

bisa tau proses pembelajaran seperti apa yang saya harus lakukan dan saya 

juga merasa senang karena mendapatkan pembinaan dari pihak kepala sekolah 

agar bagaimana supaya kinerja saya meningkat.   

 

6.   Apakah ada kendala yang menyebabkan bapak/ibu merasa kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Alhamdulillah tidak ada.  

 

7.   Apakah ada dampak positif atau negatif dari kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja bapak/ibu? 

Jawab:  

Menurut saya tidak ada dampak negatifnya, malahan itu berdampak positif. 

 

8.    Bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait 

dengan kegiatan supervisi akademik tersebut? 

Jawab:  

Adapun tindak lanjut dari program supervisi ini adalah dengan pemberian 

pembinaan, motivasi, pelatihan atau bisa juga berdiskusi dengan guru yang 

mengampu mata pelajaran yang sama.  
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Hari/Tanggal                  : Senin, 03 April 2023 

Tempat Wawancara       : Depan Perpustakaan UPT SMPN 1 Duampanua 

Responden                      : Abdul Hakim, S. Ag. 

Guru Mapel                    : Pendidikan Agama Islam 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara: 

1.    Bagaimana pendapat bapak/ibu guru mengenai pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Menurut pandangan saya, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini 

baik, karena dengan adanya kegiatan supervisi dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar, mendidik, membina dan menilai siswa. 

Dan kebetulan supervisi ini memang merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan di setiap sekolah dan harus dilalui oleh setiap guru.  

 

2.   Apakah kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dapat membantu bapak/ibu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

bapak/ibu sebagai seorang pendidik?  

Jawab:  

Bagi saya, supervisi yang dilakukan kepala sekolah berdampak langsung 

kepada diri saya. Setelah saya di supervisi oleh kepala sekolah, saya 

diberitahu langsung mengenai kekurangan saya. Hal ini menyebabkan saya 

bisa memperbaiki cara saya mengajar, mendidik, membina serta menilai 

kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan sebagai seorang guru 

atau pendidik.   

 

3.   Apakah pendekatan yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

supervisi akademik sudah tepat dalam hal meningkatkan kinerja bapak/ibu 

sebagai seorang pendidik atau seperti apa menurut bapak/ibu? 

Jawab:  

Pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu menurut saya sangat baik. 

Karena pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan langsung ke individu 

sehingga tidak ada lagi kecanggungan di antara guru dan kepala sekolah, 

sehingga menciptakan komunikasi yang baik.  

  

4.   Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai teknik-teknik supervisi akademik 

yang dilakukan kepala sekolah?  

Jawab:  

Teknik-tekniknya bagus. Pertama, kesiapan RPP, lalu kesiapan alat medianya, 

kemudian penguasaan kelas kita terhadap peserta didik dimana kita 

menguasai kelas itu agar peserta didik bisa mendengarkan dan memperhatikan 
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apa yang kita sampaikan. Setelah disupervisi, kita dipanggil dan diberitahu 

kekurangan kita lalu diberi masukan agar cara mengajar kita kedepannya lebih 

baik lagi.  

   

5.   Sejauh ini, Bagaimana pengaruh kegiatan supervisi akademik terhadap kinerja 

bapak/ibu? 

Jawab:  

Pengaruhnya cukup baik ya. Karena pada dasarnya kegiatan supervisi 

dilakukan bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi sebaliknya dalam 

rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami guru dalam 

pelaksanaan penyusunan administrasi maupun pelaksanaan pembelajaran. 

Saya juga dapat mengetahui sejauh mana melakukan aktivitas yang bermakna 

di dalam kelas dan pihak sekolah juga dapat membantu atau memberikan 

pelayanan kepada guru sehingga pembelajaran dapat terlaksana lebih baik 

lagi.   

 

6.   Apakah ada kendala yang menyebabkan bapak/ibu merasa kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah? 

Jawab:  

Kalau menurut saya hampir tidak ada. Karena waktu dan tempatnya sudah 

ditentukan, jadi pada saat itu kita sudah mempersiapkan apa yang harus kita 

lakukan seperti RPP, alat dan media pembelajaran, kuis dan materi yang akan 

kita sampaikan.   

 

7.   Apakah ada dampak positif atau negatif dari kegiatan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja bapak/ibu? 

Jawab:  

Menurut saya tidak ada dampak negatifnya, malahan yang saya temukan 

hanya dampak positif dari kegiatan supervisi ini. 

 

8.    Bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait 

dengan kegiatan supervisi akademik tersebut? 

Jawab:  

Kegiatan tindak lanjut dari kegiatan supervisi adalah dengan pemberian 

pembinaan, motivasi, pelatihan juga webinar atau pun melakukan diskusi 

dengan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Salah satu webinar 

yang diadakan yaitu mengenai literasi digital. Bagi guru, literasi digital 

dimaksudkan agar guru memiliki kemampuan dalam memanfaatkan media 

digital untuk meningkatkan kinerja guru.  



147  

 

Hasil Instrumen Penelitian  

Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

                                                                          

Respo

nden 

No.Per

olehan 

Nilai 

                                                                      Pernyataan 
Jmla

h 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Rt2 

R1   4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 151 

R2   5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 155 

R3   5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 152 

R4   4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 152 

R5   4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 146 

R6   5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 3 4 4 139 

R7   4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 151 

R8   4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 153 

R9   5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 139 

R10   4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 151 

R11   4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 151 

R12   4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 151 

R13   5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 140 

R14   5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 156 

R15   5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 152 

R16   4 5 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 144 

R17   5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 147 

R18   5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 136 

R19   5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 3 4 143 

R20   5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 148 

R21   5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 141 

R22   5 4 4 5 5 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 4 145 

R23   4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 149 

R24   4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 148 

R25   5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 152 

R26   5 5 4 3 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 144 

R27   5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 152 

R28   4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 143 
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R29   3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 146 

R30   2 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 149 

R31   5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 4 143 

R32   3 5 4 4 5 5 4 3 2 5 4 4 2 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 4 136 

R33   5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 144 

R34   5 5 4 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 138 

R35   5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 135 

R36   5 5 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 141 

R37   5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 3 4 4 138 

R38   5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 152 

R39   5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 150 

R40   5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 146 

 

Pernyataan 1 – 12  : Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Indeks rata-rata  : 171,3636364 

Pernyataan 13 – 31 : Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Indeks rata-rata  : 180,28571 

Pernnyataan 32 – 39 : Evaluasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Indeks rata-rata  :180
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Kinerja Guru 

Respo

nden 

No.P

erole

han 

Nilai 

Pernyataan 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

3 

2

4 

2

5 

2

7 

2

9 

3

0 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

Jmh 

R1   5 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 5 3 1 4 5 5 4 5 1 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 2 3 163 

R2   5 4 1 5 2 5 1 1 4 5 5 2 4 5 2 4 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 4 5 5 190 

R3   4 2 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 2 4 5 4 4 4 2 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 2 2 167 

R4   5 2 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 3 3 1 4 3 3 5 4 4 5 3 5 3 5 4 2 5 4 5 3 1 3 181 

R5   4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 2 3 4 1 4 3 5 4 3 4 5 4 2 3 5 2 181 

R6   5 4 2 5 5 3 4 4 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 205 

R7   5 4 3 4 5 3 5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 191 

R8   5 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 1 4 2 5 2 3 3 5 5 1 3 5 3 4 5 3 5 5 4 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 165 

R9   5 4 1 5 4 1 4 4 5 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 4 194 

R10   2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 2 5 5 3 5 2 5 3 2 5 5 5 4 3 5 4 3 2 3 5 4 2 3 2 5 4 5 4 5 3 1 175 

R11   5 4 2 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 1 5 4 4 5 4 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 1 192 

R12   4 3 2 5 2 3 2 5 5 3 3 4 2 4 5 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 4 5 2 4 4 5 5 4 2 5 5 175 

R13   3 4 5 2 4 3 4 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4 5 4 5 4 5 2 3 4 2 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3 4 181 

R14   5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 5 5 4 3 5 5 5 3 4 3 1 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 2 4 5 3 192 

R15   5 4 5 5 3 2 3 4 4 5 4 2 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 2 5 4 3 4 2 3 3 4 5 5 5 1 181 

R16   5 3 2 5 2 2 4 3 3 5 5 1 2 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 5 4 5 3 2 4 2 4 5 2 5 4 3 4 5 4 3 3 5 170 

R17   4 4 3 3 4 2 4 4 5 5 4 3 5 3 1 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 2 4 180 

R18   4 5 3 4 3 5 4 3 1 2 3 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 2 2 5 5 4 2 3 1 1 1 3 3 4 5 3 5 5 1 1 5 163 

R19   5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 3 2 3 198 

R20   4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 202 

R21   5 4 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 212 

R22   5 3 5 5 5 4 5 1 5 3 5 1 1 5 3 2 5 5 5 4 5 3 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 1 187 

R23   5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 216 

R24   4 5 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 1 3 5 3 2 4 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 184 

R25   5 5 4 5 3 4 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 5 3 192 

R26   4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 196 

R27   4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 176 
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R28   5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 201 

R29   5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 5 5 1 4 5 3 197 

R30   5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 212 

R31   4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3 1 5 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 1 5 4 5 5 3 5 2 191 

R32   3 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 212 

R33   4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 1 1 176 

R34   4 3 3 4 5 3 2 4 5 5 4 2 3 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 2 4 5 5 5 4 2 2 2 3 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 173 

R35   5 3 2 4 2 2 2 4 4 5 5 2 2 5 2 2 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 167 

R36   5 5 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 5 2 3 5 4 4 3 4 175 

R37   5 2 3 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 1 4 4 1 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 1 4 189 

R38   4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 1 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 5 2 4 4 5 2 4 183 

R39   4 3 4 4 2 3 5 4 2 5 5 4 3 1 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 3 2 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 2 4 174 

R40   4 5 1 4 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 205 

 

Pernyataan 1 – 15  : Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

Indeks rata-rata  : 158,6158 

Pernyataan 16 - 40 : Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Indeks rata-rata  : 166 

Pernnyataan 41 - 54 : Evaluasi Kegiatan Pembelajaran 

Indeks rata-rata  :160,15
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Intrumen Penelitian  

Kualitas Pembelajaran PAI 

Res

pon

den 

No.

Per

oleh

an 

Nila

i 

 Pernyataan 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Jm

h 

R1   5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 165 

R2   4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 2 3 5 5 3 5 4 3 5 153 

R3   4 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 3 5 5 157 

R4   3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 163 

R5   3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 169 

R6   4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 165 

R7   2 5 4 5 3 3 3 3 2 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 151 

R8   3 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 162 

R9   3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 165 

R10   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 185 

R11   4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 161 

R12   5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 180 

R13   5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 170 

R14   5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 168 

R15   5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 165 

R16   5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 178 

R17   5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 169 

R18   4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 166 

R19   5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 165 

R20   4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 168 

R21   4 5 5 4 5 3 3 5 4 3 3 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 160 

R22   3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 5 155 

R23   5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 168 

R24   4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 170 

R25   5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 153 

R26   2 3 5 4 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 2 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 152 

R27   5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 170 
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R28   4 5 3 5 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 165 

R29   2 3 3 5 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 2 3 5 4 5 5 3 2 5 138 

R30   3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 5 130 

R31   2 2 3 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 4 138 

R32   5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 177 

R33   3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 168 

R34   2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 131 

R35   2 3 5 5 5 5 5 3 2 3 2 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 157 

R36   5 3 4 3 4 2 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 127 

R37   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 181 

R38   4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 184 

R39   3 4 4 4 2 4 4 5 3 3 4 3 3 5 4 5 3 4 3 2 3 5 3 5 5 3 5 4 2 3 5 4 3 5 2 4 5 138 

R40   3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 154 

 

 

Pernyataan 1 – 17  : Input Pembelajaran 

Indeks rata-rata  : 166,5 

Pernyataan 18 -34  : Proses Pembelajaran 

Indeks rata-rata  : 176,076923 

Pernnyataan 35 - 45 : Output Pembelajaran 

Indeks rata-rata  : 175,1818182



 

 

 

153 

Hasil SPSS Uji Realibilitas 

Kinerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,803 46 

 

Hasil SPSS Uji Realibilitas 

Kualitas Pembelajaran 

PAI 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,915 37 

 

Statistics 

 

Supervisi 

Akademik 

Kepala 

Sekolah Kinerja Guru 

Kualitas 

Pembelajaran 

PAI 

N Valid 40 40 40 

Missing 0 0 0 

Mean 146,2250 186,6000 161,0250 

Median 146,5000 185,5000 165,0000 

Mode 152,00 181,00 165,00 

Std. Deviation 5,74004 14,52813 14,44261 

Variance 32,948 211,067 208,589 

Range 21,00 53,00 58,00 

Minimum 135,00 163,00 127,00 

Maximum 156,00 216,00 185,00 

Sum 5849,00 7464,00 6441,00 

 

Frequency Table 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 135,00 1 2,5 2,5 2,5 

136,00 2 5,0 5,0 7,5 

138,00 2 5,0 5,0 12,5 
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139,00 2 5,0 5,0 17,5 

140,00 1 2,5 2,5 20,0 

141,00 2 5,0 5,0 25,0 

143,00 3 7,5 7,5 32,5 

144,00 3 7,5 7,5 40,0 

145,00 1 2,5 2,5 42,5 

146,00 3 7,5 7,5 50,0 

147,00 1 2,5 2,5 52,5 

148,00 2 5,0 5,0 57,5 

149,00 2 5,0 5,0 62,5 

150,00 1 2,5 2,5 65,0 

151,00 5 12,5 12,5 77,5 

152,00 6 15,0 15,0 92,5 

153,00 1 2,5 2,5 95,0 

155,00 1 2,5 2,5 97,5 

156,00 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Kinerja Guru 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 163,00 2 5,0 5,0 5,0 

165,00 1 2,5 2,5 7,5 

167,00 2 5,0 5,0 12,5 

170,00 1 2,5 2,5 15,0 

173,00 1 2,5 2,5 17,5 

174,00 1 2,5 2,5 20,0 

175,00 3 7,5 7,5 27,5 

176,00 2 5,0 5,0 32,5 

180,00 1 2,5 2,5 35,0 

181,00 4 10,0 10,0 45,0 

183,00 1 2,5 2,5 47,5 

184,00 1 2,5 2,5 50,0 

187,00 1 2,5 2,5 52,5 

189,00 1 2,5 2,5 55,0 
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190,00 1 2,5 2,5 57,5 

191,00 2 5,0 5,0 62,5 

192,00 3 7,5 7,5 70,0 

194,00 1 2,5 2,5 72,5 

196,00 1 2,5 2,5 75,0 

197,00 1 2,5 2,5 77,5 

198,00 1 2,5 2,5 80,0 

201,00 1 2,5 2,5 82,5 

202,00 1 2,5 2,5 85,0 

205,00 2 5,0 5,0 90,0 

212,00 3 7,5 7,5 97,5 

216,00 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Kualitas Pembelajaran PAI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 127,00 1 2,5 2,5 2,5 

130,00 1 2,5 2,5 5,0 

131,00 1 2,5 2,5 7,5 

138,00 3 7,5 7,5 15,0 

151,00 1 2,5 2,5 17,5 

152,00 1 2,5 2,5 20,0 

153,00 2 5,0 5,0 25,0 

154,00 1 2,5 2,5 27,5 

155,00 1 2,5 2,5 30,0 

157,00 2 5,0 5,0 35,0 

160,00 1 2,5 2,5 37,5 

161,00 1 2,5 2,5 40,0 

162,00 1 2,5 2,5 42,5 

163,00 1 2,5 2,5 45,0 

165,00 6 15,0 15,0 60,0 

166,00 1 2,5 2,5 62,5 

168,00 4 10,0 10,0 72,5 

169,00 2 5,0 5,0 77,5 

170,00 3 7,5 7,5 85,0 
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177,00 1 2,5 2,5 87,5 

178,00 1 2,5 2,5 90,0 

180,00 1 2,5 2,5 92,5 

181,00 1 2,5 2,5 95,0 

184,00 1 2,5 2,5 97,5 

185,00 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Uji Regresi Sederhana X1  → Y 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 135,788 59,589  2,279 ,028 

Supervisi_Akademik_

Kepala_Sekolah 
,173 ,407 ,069 ,424 ,674 

 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 

Uji Regresi Sederhana X2   → Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 176,771 30,072  5,878 ,000 

Kinerja_Guru -,084 ,161 -,085 -,525 ,003 

 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI  

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 153,387 70,575  2,173 ,036 

Supervisi_Akademik_K

epala_Sekolah 
,152 ,414 ,060 ,367 ,716 
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Kinerja_Guru -,078 ,163 -,079 -,478 ,636 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 87,937 2 43,968 ,202 ,818b 

Residual 8047,038 37 217,488   

Total 8134,975 39    

 

a. Dependent Variable: Kualitas_Pembelajaran_PAI 
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b. Predictors: (Constant), Kinerja_Guru, Supervisi_Akademik_Kepala_Sekolah
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