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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 
A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak tidak dilambangkan ا
 Ba b Be ة
 Ta t Te ت
 tsa s es (dengan titik di atas) ث
 Jim j Je ج
 ha h ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha kh ka dan ha ر
 dal d De د
 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر
 Za z Zet ز
 Sin s Es ش
 syin sy es dan ye ش
 shad s es (dengan titik di bawah) ص
 dhad d de (dengan titik di bawah) ض
 Tha t te (dengan titik di bawah) ط
 zha z zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ن
 Lam l El ي
  َ  Mim m Em 
  َ  Nun n En 
 Wau w We و
 Ha h Ha هـ
Hamza ء

h 
‟ Apostrof 

 Ya y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (‟). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا ´

 kasrah i i ا ¸

 dhammah u u ا ˚

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara     harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ى̊    َ  ـ

 fathah dan wau au a dan u و ̊  ـ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya a a dan garis di ى     ...ا       ...



  

 

 

 x 

atas 

ـى ¸  َ Kasrah dan ya i i dan garis di 
atas 

 d}ammah dan wau u u dan garis di ــو ـ  
atas 

 

Contoh:  

 

1. Tamar Buta 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbu tah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata 

yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
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ABSTRAK 

 
Nama  : Hasrianti 

Nim   : 80300220026 

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  

Judul    : Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam  

  Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren    

  Sultan Hasanuddin Gowa 

 

Tesis ini membahas tentang peran kepala sekolah dan komite sekolah 

dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa. Tesis ini juga bertujuan untuk menginvestigasi tantangan-

tantangan yang dihadapi kepala sekolah dan komite sekolah dalam upaya 

peningkatan profesionalisme guru tersebut.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yaitu pendekatan 

fenomenologi kualitatif dimana narasumber didorong untuk merefleksikan 

dan mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka terkait dengan 

pengembangan profesionalisme guru di sekolah. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan 

dalam penelitian terdiri dari kepala madrasah, 3 orang guru, dan 2 anggota 

komite sekolah. Wawancara dilakukan secara langsung dan hasil transkripsi 

wawancara berfungsi sebagai data primer dalam penelitian ini. Analisis data 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, data display, dan verifikasi 

data ataupun penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan 

metode triangulasi sumber (kepala sekolah, guru dan anggota komite 

sekolah).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peran dan 

kontribusi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam proses peningkatan 

profesionalisme guru, yaitu: Pengadaan pelatihan guru, pelaksanaan proses 

supervisi pendidikan, pelaksanaan kompetisi antar guru, dan pelaksanaan 

sistem evaluasi bulanan. Komite sekolah juga berperan penting dalam 

peningkatan kualitas profesionalisme guru dalam memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pihak sekolah dan sebagai mediator guru dan orang tua 

yang diwujudkan melalui Forum Komunikasi Orang Tua Santri (FOKUS). Akan 

tetapi, beberapa tantangan juga dihadapi oleh pihak sekolah antara lain: 

Perlunya penambahan media belajar di sekolah, beberapa guru yang belum 

tersertifikasi, banyaknya mata pelajaran yang harus dijalani para 

santri/santriwati, dan lokasi domisili orang tua yang jauh sehingga terkadang 
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menghambat proses komunikasi guru dan orang tua. Oleh karana itu, 

beberapa implikasi diberikan dalam tesis ini.  

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

informasi dan memperluas pemahaman pimpinan sekolah dan anggota komite 

sekolah dalam proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi 

para guru. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Hasrianti 

Student ID : 80300220026 

Major  : Islamic Education Management 

Title : The Role of the Principal and School Committee in  
  Increasing Teacher Professionalism at the Sultan  
  Hasanuddin Gowa Islamic Boarding School 

 

This thesis discusses the role of school principals and school committees 

in efforts to increase teacher professionalism at the Sultan Hasanuddin Gowa 

Islamic Boarding School. This thesis also aimed to investigate the challenges 

faced by school principals and school committees to increase teacher 

professionalism.  

The approach used in this research is the Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) approach, a qualitative phenomenological 

approach where resource persons are encouraged to reflect and express their 

understanding and experiences related to teacher professionalism 

development in schools. Data collection methods were carried out through 

observation, interviews, and document analysis. Respondents in the research 

consisted of the madrasah head, three teachers, and two school committee 

members. The interviews were conducted directly, and the results of the 

interview transcriptions function as primary data in this research. Data 

analysis was carried out through three stages: data reduction, display, and 

data verification or conclusion. The validity of the data was tested using the 

source triangulation method (school principal, teachers, and school committee 

members).  

The research results show several roles and contributions made by 

school principals in increasing teacher professionalism, namely providing 

teacher training, implementing the educational supervision process, 

implementing competitions between teachers, and implementing a monthly 

evaluation system. The school committee also plays a critical role in improving 

the quality of teacher professionalism by providing suggestions and 

considerations to the school and as a mediator for teachers and parents, which 

is realized through the Student Parent Communication Forum. However, 

several challenges are also faced by the school, including the need for 

additional learning media in schools, some teachers who are not certified yet, 

the large number of subjects that students must take, and the far location of 

parents' domiciles, which sometimes hinders the teacher and parent’s 
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communication process. Therefore, several suggestions are given in this 

thesis.  

The following was the conclusion of this research is hoped that the research 

results and recommendations can provide information and broaden the 

understanding of school leaders and school committee members in the 

process of continuous professional development for teachers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu 

permasalahan utama pendidikan nasional. Perhatian terhadap pendidikan 

cukup tinggi, namun meskipun telah dilakukan berbagai upaya, nampaknya 

hingga saat ini masalah kualitas pendidikan belum juga teratasi. Keluhan 

tentang rendahnya kualitas lulusan terus bergema. Lulusan SMP dan SMA 

dianggap belum mampu bernalar dan berpikir moelkritis, serta masih terlalu 

bergantung pada guru1. Kemampuan siswa untuk bekerja secara mandiri juga 

belum terwujud, sehingga inisiatif siswa untuk memulai masih jarang 

ditemukan. Penguasaan siswa lebih menitikberatkan pada pengetahuan 

faktual karena itulah yang diujikan dalam ujian akhir.  

Akar penyebab rendahnya kualitas pendidikan tentu terdiri dari 

banyak variabel. Akan tetapi, tudingan utama lebih banyak ditujukan kepada 

guru karena gurulah yang menjadi ujung tombak di lapangan yang menemui 

siswa secara terprogram. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pihak yang 

paling bertanggung jawab atas hasil yang dicapai siswa2. 

 

1 Mauliana Wayudi, dkk, Kajian Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah 

Menengah Atas, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper) 5, no. 1 (2019): h. 79. 

2 Imas Kurniasih, Kompetensi Pedagogik, Teori dan Praktik untuk Peningkatan Kinerja 

dan Kualitas Guru. Cet. I; Jakarta: Kata Pena, 2017. h. 7. 
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Mutu pendidikan merupakan salah satu tolak ukur yang menentukan 

harkat dan martabat serta kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa 

yang maju akan menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan oleh 

pemerintah. Sejak tahun 2009, peningkatan anggaran pendidikan nasional 

dari APBN dan APBD telah ditetapkan pada angka 20% sebagai mandatory 

spending untuk kepentingan pendidikan nasional3. Selain itu, peningkatan 

kualitas guru juga terus digenjot dengan berbagai program unggulan dari 

Kementerian Pendidikan seperti program sertifikasi guru yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 20074, penugasan studi lanjut bagi guru melalui 

skema beasiswa, dan program guru penggerak yang diinisiasi 

Kemendikbudristek sejak pertengahan tahun 20205.  

Berbagai upaya tersebut dilakukan karena kesadaran akan pentingnya 

pendidikan, dan keyakinan bahwa suatu bangsa yang mengabaikan 

pendidikan akan menjadi bangsa yang tertinggal, yang tidak akan mampu 

bersaing dengan bangsa lain. Peningkatan mutu pendidikan merupakan 

bagian integral dari proses pengembangan sumber daya manusia. Upaya 

tersebut harus dilakukan secara terencana, terarah dan intensif, sehingga 

 
3 Safira, dkk, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator 

Keberhasilan Pendidikan di Indonesia, PAKAR Pendidikan 19, no. 2 (2021): h. 106. 

4 Ahmad Ardillah Rahman, “Decentralised Education Policy in Indonesia: Intended 

Outcomes and Remaining Challenges for Teachers”, Exchanges: The Interdisciplinary Research 

Journal 6, no. 2 (2019): h. 35. 

5 Aiman Faiz dan Faridah Faridah, “Program Guru Penggerak sebagai Sumber Belajar”, 

Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 14, no. 1 (2022): h. 84. 
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mampu mempersiapkan bangsa memasuki era globalisasi yang penuh 

persaingan.  

Tujuan pendidikan disebutkan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab6. 

Pendidikan yang berkualitas diyakini sebagai cara yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di 

Indonesia belum mampu mengarah pada peningkatan kualitas, sebaliknya 

masih terfokus pada kuantitas saja7.  

Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolah dan 

bertanggung jawan terhadap proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, 

kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja guru 

agar lebih semangat dan profesional dalam mengajar dan mengembangkan 

diri dalam mentransfer ilmu kepada siswa8.  

Kepala sekolah dalam memimpin lembaga sekolah memiliki peran yang 

sangat besar dalam upaya peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah. 

 
6 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2003), h. 6. 

7 I Nyoman Mudara, “Kuantitas dan Kualitas: Era Baru Pendidikan Indonesia”, Daiwi 

Widya 6, no. 3 (2019): h. 4 

8 Henny Nikolin Tambingon, “The Influence of Principal Leadership Style and Teacher 

Work Motivation on the Performance of Certified Teachers at SMA Negeri Kotamobagu, North 

Sulawesi, Indonesia”, Journal of Education and Learning (EduLearn) 12, no. 3 (2018): h. 358 
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Hal ini karena tugas kepala sekolah adalah mengawasi kegiatan yang telah 

diprogramkan agar terarah dan berhasil. Sehingga, kepala sekolah sebagai 

pemimpin memiliki kewenangan dan kebijakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan9. Sebagai pimpinan langsung di sekolah, kepala sekolah tentunya 

sangat mengetahui situasi dan kondisi sekolah yang sebenarnya. Dalam hal ini, 

kepala sekolah seharusnya memahami kekuatan dan kelemahan guru. Kepala 

sekolah yang berhasil adalah apabila mereka memahami keberadaan sekolah 

sebagai organisasi yang kompleks. Studi keberhasilan kepala sekolah 

menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan titik 

pusat dan irama suatu sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut 

menyimpulkan bahwa “Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala 

sekolah”10. 

Peranan kepala sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung 

jawab kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di 

sekolah, sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam 

mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan ini amat penting sebab disamping 

sebagai penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktifitas 

guru (dalam rangka meningkatkan professional mengajar), staf dan siswa dan 

 
9 Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Cet. VII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya), h. 32  

10 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001), h. 82. 
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sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan yang timbul dilingkungan 

sekolah11.  

Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen 

pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal 

dengan Manajemen Mutu Terpadu (MMT), yang telah popular dalam dunia 

bisnis dan industri dengan istilah Total Quality Management (TQM). Strategi 

ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus 

memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan kepelanggan 

dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, 

karyawan, pemerintah dan masyarakat. Sedikitnya terdapat lima sifat layanan 

yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah agar pelanggan puas yakni 

layanan sesuai dengan yang dijanjikan (reability), mampu menjamin kualitas 

pembelajaran (assurance), iklim sekolah yang kondusif (tangible), 

memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (emphaty), cepat tanggap 

terhadap kebutuhan peserta didik responsiveness)12. 

Kepala sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja 

guru agar lebih semangat dan profesional dalam mengajar. Alasan yang sangat 

mendasar bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, supervisi kepala 

sekolah harus direncanakan secara matang demi meningkatkan kualitas 

 
11 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001), h. 90. 

12 H. Enco Mulyasa. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. (Bumi Aksara, 2022). 
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guru13. Pada akhirnya, guru diharapkan mampu berperan aktif sebagai 

pengelola proses belajar mengajar, berperan sebagai fasilitator yang selalu 

berusaha menciptakan organisasi kelas, dan menggunakan metode 

pengajaran yang variatif dalam mengelola proses belajar mengajar14. 

Terkait tanggung jawab kepala sekolah terhadap guru, dalam 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah/madrasah disebutkan bahwa terdapat 5 kompetensi yang harus 

dimiliki kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi pengawasan dan 

kompetensi sosial. Tanda-tanda evaluasi kinerja kepala sekolah Ditjen 

Dikdasmen Tahun 2000 adalah: 1) Mampu menyusun program supervisi 

mengajar, 2) Mampu melaksanakan program supervisi mengajar, 3) Mampu 

memanfaatkan hasil pengawasan. Oleh karena itu, pokok bahasan dalam 

penelitian ini adalah supervisi yang meliputi: 1) Unsur-unsur yang disupervisi 

oleh kepala sekolah terhadap guru dalam meningkatkan kinerja guru, 2) 

Strategi peningkatan kinerja guru yang tepat, 3) Umpan balik dan supervisi 

tindak lanjut. kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru. 

Aparatur sekolah seperti kepala sekolah, dewan guru, siswa, 

pegawai/karyawan harus saling mendukung untuk bekerja sama mencapai 

 

13 Moeljono, “Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung 

(Professional Capabilities of Teachers and Education Personnel). Alfabeta. (2015). 

14 Cik Imah, "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Se-

Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin." Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen 

Pendidikan 1, no. 2 (2019): h. 65-77. 
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tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berhasil 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sangat bergantung pada kemampuan pimpinannya untuk menumbuhkan 

iklim kerjasama sehingga dapat dengan mudah memobilisasi sumber daya 

manusia yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat berjalan secara efektif dan 

efisien15.  

Nilai kepemimpinan dalam Islam juga dibahas sebagai salah satu value 

terpenting yang harus dimiliki oleh seorang khalifah di muka bumi. Jika 

dikaitkan dengan penelitian ini, maka aspek kepemimpinan seorang khalifah 

bisa dihubungkan dengan pentingnya tanggung jawab individu kepala sekolah 

dalam memimpin lembaga sekolahnya. Pentingnya nilai tanggung jawab ini 

secara tersirat termaktub dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30: 

ا و   ن  يفُۡسِدُ  فِيه  ا م    ق الوُٓا   أ ت جۡع لُ  فِيه 
لِيف ة   اعِل   فيِ ٱلۡۡ رۡضِ  خ  ئٓكِ ةِ  إِن يِ  ج   ـ ل  بُّك   لِلۡم  إِذۡ  ق ال   ر  و 

ا ل   ت عۡل مُون   سُ  ل ك    ق ال   إِن ِيٓ  أ عۡل مُ  م  نقُ د ِ مۡدِك   و  ب ِحُ  بِح  ن حۡنُ  نسُ  اءٓ   و  م   ي سۡفِكُ  ٱلد ِ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui". 

 

Jika dilihat dari segi pesan yang disampaikan, maka ayat 30 surah al-

baqarah menunjukkan bahwa Allah mensosialisasikan kepada para malaikat 

 
15 H. Enco Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi 

[School Based Management Concept Strategy andf Implementation]. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013). h. 32. 
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tentang makhluk baru dan mulia (manusia) yang akan dijadikannya sebagai 

khalifah di bumi. Dalam konsepsi Al-Qur'an, manusia disebut sebagai khalifah 

dalam pengertian kuasa (mandataris). Dalam status itulah manusia terkait 

dengan berbagai hak, kewajiban, serta tanggungjawab, yang semuanya 

merupakan amanah baginya. Termasuk didalamnya, sesuai dengan konteks 

penelitian ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memimpin 

lembaga sekolah dan melaksanakan program-program strategis demi 

peningkatan profesionalisme guru pada khususnya dan peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah pada umumnya.   

Lebih jauh lagi, salah satu upaya peningkatan profesionalisme guru di 

sekolah adalah melalui pengawasan kepala sekolah bekerjasama dengan 

peran serta komite sekolah sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan 

mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia. Kinerja sekolah akan 

berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menghasilkan 

manusia-manusia unggul yang sangat berguna untuk membangun negeri ini16. 

Selain peran kepala sekolah, profesionalisme guru juga dapat 

dipengaruhi oleh peran komite sekolah. Mulyasa menyatakan bahwa komite 

sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan13. Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam 

penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik bersifat 

 
16Daryanto. Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro [School Administration: 

Micro Education Administration]. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017). 
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finacial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, 

pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran pendidikan. Komite sekolah sebagai mediator pemerintah dan DPD 

dengan masyarakat.  

Komite sekolah juga berfungsi sebagai wadah bagi orang tua dan 

masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan 

di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran dan 

meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam hal ini, komite sekolah bertugas 

membantu percepatan dan optimalisasi peningkatan mutu pendidikan dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program sekolah17. 

Adanya komite sekolah diharapkan dapat membantu sekolah mengatasi 

persoalan yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan. Sarana 

dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mendukung proses 

pembelajaran efektif dan memaksimalkan prestasi belajar siswa. Untuk 

mewujudkan program kerja efektif, maka komite sekolah harus dapat 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan sekolah. Andil komite 

sekolah dalam peningkatan mutu sekolah benar-benar dituntut oleh 

masyarakat.  

Komite Sekolah memiliki peran dan fungsi, antara lain: (1) memberikan 

pertimbangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di 

satuan pendidikan, (2) mendukung baik finansial, pemikiran dan tenaga dalam 

 
17 Susi Herlinda, “Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Guru di TK Aisyiyah II Kota 

Pekanbaru” PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (2017): h. 3. 
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penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) pengendalian dalam 

rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan 

keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan (4) mediator antara 

pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan18.  

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tidak lepas dari 

peran serta komite sekolah. Sehingga untuk penyelenggaraan pendidikan yang 

lebih baik di sekolah, selain kepemimpinan kepala sekolah, keterlibatan aktif 

dari komite sekolah sangat diperlukan. Dengan demikian, kepemimpinan 

melalui pengawasan kepala sekolah dan partisipasi komite sekolah yang baik 

akan mampu mewujudkan kinerja yang sukses di sekolah19.  

Sebagian besar orang tua yang tergabung dalam komite sekolah 

menganggap bahwa pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah 

dan pemerintah. Padahal pada hakikatnya pendidikan dimulai dan berpusat di 

rumah berupa aturan, tata tertib dan tata krama serta norma dan nilai. Setelah 

sekolah mengalami kesulitan dalam menangani masalah pendidikan siswa 

akibat perbedaan latar belakang sosial budaya, suku dan ekonomi orang tua, 

disadari perlu adanya hubungan satu sama lain untuk membahas hal 

tersebut20. 

Pada tataran selanjutnya, hubungan ini tidak hanya disebabkan oleh 

munculnya kesulitan-kesulitan seperti di atas, tetapi didorong oleh masing-

 
18 Dedi Mulyadi. "Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Kualitas 

Pendidikan." (2019): h. 310-322. 

19 H. Enco Mulyasa. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. (Bumi Aksara, 2022). 

20 David Wijaya. Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar. (Prenada Media, 2019). 
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masing rasa ingin tahu, baik tentang pendidikan di sekolah maupun di rumah. 

Dorongan rasa ingin tahu meningkat menjadi keterlibatan masing-masing 

bahkan sampai ingin berpartisipasi. Partisipasi ini memunculkan partisipasi 

komite sekolah yang dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, baik 

sekolah maupun orang tua21.  

Kemendikbud (2016) menyebutkan bahwa program kemitraan melalui 

komite sekolah ini bertujuan untuk: (1) menguatkan jalinan kemitraan antara 

sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang 

dapat mengembangkan potensi anak secara utuh; (2) meningkatkan 

keterlibatan orang tua/wali dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak 

di rumah dan di sekolah; dan (3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat22.  

Terdapat lima elemen gambaran kerja sama orang tua dan sekolah di 

antaranya: (1) komunikasi yang efektif; (2) membangun komunitas belajar; 

(3) menjalin hubungan dengan sekolah dan masyarakat luas; (4) mengambil 

keputusan bersama; (5) serta turut berpartisipasi mendukung dan membantu 

berjalannya program23.  

 
21 Dewi Ratna Juwita. "Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite di Sekolah Menengah 

atas (SMA) Kristen Palangka Raya." Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan 4, no. 1 (2018): h. 27-41. 

22 Kemendikbud, “Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat”. (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 2016). 

23 Mulyadi. “Upaya Peningkatan Keterlaksanaan Program Kemitraan Melalui Optimalisasi 

Peran Komite Sekolah Dan Orang Tua Di Sman 9 Tebo.” Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen 

Dan Supervisi Pendidikan 2, no,1, (2022): h. 14-23.  
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Pengawasan kepala sekolah maupun peran aktif orang tua dalam 

komite sekolah sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya proses 

pendidikan di sekolah. Baik buruknya suatu sekolah ditentukan tidak hanya 

oleh kemampuan profesional kepala sekolah dan guru tetapi juga pengawasan 

dan kontribusi dari komite sekolah.  

Beberapa kasus menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum 

maksimal dalam menjalankan peran komite sekolah, khususnya pada konteks 

pondok pesantren dimana guru dan orang tua memiliki keterbatasan waktu 

untuk bertemu. Keterbatasan tersebut umumnya disebabkan oleh jarak 

geografis tempat mukim orang tua dan lokasi sekolah yang berada di 

kabupaten, bahkan provinsi yang berbeda. Sebagai contoh pada konteks di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa, santri dan santriwati 

berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sehingga, komunikasi antara 

sekolah dan komite sekolah umumnya hanya terjadi saat penerimaan rapor. 

Dalam hal ini, ada beberapa tantangan komite sekolah dalam menjalankan 

perannya secara maksimal sebagai pemberi pertimbangan. Padahal, hal ini 

sangat penting bagi sekolah sebagai wadah dalam menerima kritik dan saran 

dari masyarakat maupun orang tua siswa untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan khususnya juga untuk profesionalisme guru.  

Melihat kenyataan yang ada, peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dan peran serta komite sekolah yang ada agar profesionalisme 

guru di sekolah tersebut dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi melalui judul 
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penelitian: ”Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Peningkatan 

Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Pada penelitian kualitatif terdapat fokus penelitian di dalamnya 

berisi pokok permasalahan yang bersifat umum. Penentuan fokus 

penelitian didasarkan pada tingkat kebaharuan informasi yang diperoleh 

dari situasi sosial (lapangan). Berdasarkan latar belakang di atas maka 

peneliti memfokuskan pada “Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 

dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa”.  

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan latar belakang dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan, maka peneliti memfokuskan pada Peran Kepala Sekolah dan 

Komite Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa yang meliputi: 

a. Profesionalisme guru, dengan memiliki kualifikasi akademik (S-1/D-4) 

dan telah lulus uji empat kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi maka guru 

dapat disebut sebagai guru profesional. 

b. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, sebagaimana yang telah 
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ditetapkan oleh Kemendiknas, fungsi dan tugas kepala sekolah dapat 

diakronimkan menjadi emanslisme (educator, manager, administrator, 

supervisor, leader, innovator, motivator, dan entrepreneur). 

c. Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan profesioanlisme guru di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, sebagaimana yang 

tercantum dalam Keputusan Mendiknas No. 044/2002 bahwa komite 

sekolah berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) 

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan 

pendidikan; (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud 

financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan; (3) Pengontrol (controlling agency) 

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) Mediator antara 

pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran profesionalisme guru di pondok pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa? 

2. Sejauh mana peran kepala sekolah dan komite sekolah terhadap 

peningkatan profesionalisme guru di pondok pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa? 
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3. Apa tantangan kepala sekolah dan komite sekolah terhadap 

peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa?  

4. Apa upaya yang dilakukan kepala sekolah dan komite sekolah dalam 

peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa?  

D. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait peningkatan 

profesionalisme guru di sekolah yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyadi Raberi dengan judul “Pengaruh 

Supervisi Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja 

Guru”24. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar 

pengaruh supervisi kepala sekolah dan komite sekolah terhadap 

kinerja guru di SD Negeri Sangai Desa.  

Penelitian ini mengungkap bahwa hubungan signifikan 

supervisi kepala sekolah dan komite sekolah merupakan hasil temuan 

yang menunjukkan bahwa pentingnya supervisi kepala sekolah yang 

baik dan peran komite sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

operasional pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai 

tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan perannya melakukan 

pembelajaran efektif, pengelolaan tenaga pendidik dan hal lain sesuai 

 
24 Ariyadi Riberi, Happy Fitria, and Yessi Fitriani. "Pengaruh supervisi kepala sekolah dan 

peran komite sekolah terhadap kinerja guru." Jurnal Al-Qiyam 1, no. 1 (2020): h. 11-20. 
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indikator. Peran tersebut harus dapat dimplementasikan dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mendukung kegiatan 

supervisi kepala sekolah diperlukan adanya peran komite sekolah 

sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan organisasi sekolah 

sebagai lembaga intra sekolah sebagai penasehat, pendukung, 

pengontrol dan penghubung dengan pengguna pendidikan.  

Komite sekolah sebagai pemberi masukan dalam menentukan 

kebijakan sekolah dengan cara memberikan arahan pada mutu layanan 

sekolah kepada masyarakat. Bentuk peran komite sekolah dengan 

membuat perencanan program, pelaksanaan program pendidikan dan 

selanjutnya melakukan pengelolaan sumber daya pendidikan serta 

memantau output pendidikan. Implikasi temuan penelitian yang 

menunjukkan pengaruh signifikan supervisi kepala sekolah dan peran 

komite sekolah mengindikasikan bahwa semakin baik supervisi kepala 

sekolah dan peran komite sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

sekolah maka dapat meningkatkan kinerja guru di SD Negeri Sangai 

Desa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elvi Marfinda dengan judul penelitian 

“Manajemen Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Peran Komite 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru”. Penelitian ini bertempat di SMA 

Negeri Modal Bangsa Arun dan bertujuan untuk mendeskripsikan 
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manajemen supervisi akademik kepala sekolah dan menganalisis peran 

kepala sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan kinerja guru25. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja 

guru dipengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya melalui 

kegiatan supervisi akademik. Keberhasilan kepala sekolah dan komite 

sekolah dalam peningkatan kinerja guru sangatbergantung dari 

manajemen pengawasan yang dilakukan meliputi tahapan persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Kemampuan kepala sekolah 

membangun iklim kerjasama yang baik dengan komite sekolah akan 

memudahkan lembaganya mencapai kebijakan dan tujuan bersama 

dalam hal mengontrol mutu pendidikan di lembaganya secara 

berkesinambungan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nela Seriyanti dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah 

Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah”. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama terhadap 

 
25 Marfinda, Elvi. "Manajemen Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Peran Komite 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru." Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik 2, no. 3 (2022): h. 238-

248. 
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keberhasilan manjemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sirah Pulau 

Padang26. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis data 

dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil hipotesis 

berdasarkan uji signifiikan variabel kepemimpinan kepala sekolah 

terdapat pengaruh secara persial terhadap manajemen berbasis 

sekolah di SMA negeri 1 Sirah Pulau Padang. Selain itu, berdasarkan uji 

signifiikan variabel peran komite sekolah menunjukan bahwa terdapat 

berpengaruh secara persial terhadap manajemen berbasis sekolah di 

SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang. Kemudian, berdasarkan uji Anova 

diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah 

berpengaruh secara simultan terhadap manajemen berbasis sekolah di 

SMA Negeri 1 sirah pulau padang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Imansyah yang melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan partisipasi komite sekolah terhadap kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Muara Enim27.  

 
26 Nela Seriyanti, Syarwani Ahmad, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh kepemimpinan 

Kepala sekolah dan peran Komite sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis sekolah." 

JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) 6, no. 1 (2020): h. 15-33. 

27 M. Imansyah, Yasir Arafat, and Dessy Wardiah. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan partisipasi komite sekolah terhadap kinerja guru." JMKSP (jurnal manajemen, 

kepemimpinan, dan supervisi pendidikan) 5, no. 2 (2020): h. 135-143. 
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Hubungan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan komite 

sekolah merupakan hasil temuan yang menunjukkan bahwa 

pentingnya kepemimpinan kepala sekolah efektif dan partisipasi 

komite sekolah dalam melaksanakan kegiatan operasional pendidikan 

di sekolah. Kepala sekolah mempunyai tanggungjawab yang besar 

untuk melaksanakan perannya sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. Peran 

tersebut harus dapat dimplementasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Untuk mendukung peran kepala sekolah 

diperlukan adanya partisipasi komite sekolah sebagai landasan dalam 

melaksanakan kegiatan organisasi sekolah sebagai lembaga intra 

sekolah sebagai penasehat, pendukung, pengontrol dan penghubung 

dengan pengguna pendidikan.  

Komite sekolah sebagai pemberi masukan dalam menentukan 

kebijakan sekolah dengan cara memberikan arahan pada mutu layanan 

sekolah kepada masyarakat. Bentuk partisipasi komite sekolah dengan 

membuat perencanan program, pelaksanaan program pendidikan dan 

selanjutnya melakukan pengelolaan sumber daya pendidikan serta 

memantau output pendidikan. 

5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Arsyam dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Kemampuan Supervisional Kepala Sekolah 

dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota 

Makassar”. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui pengaruh kemampuan supervisional kepala sekolah dan 

peran komite sekolah terhadap kinerja guru pada SMA Negeri di Kota 

Makassar28.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan baik kemampuan supervisional kepala sekolah dan 

peranan komite sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru di 

SMA Negeri se Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kemampuan supervisional kepala sekolah dan kemampuan 

peranan komite sekolah secara bersama-sama, maka semakin baik pula 

kinerja guru, dan sebaliknya semakin tidak baik kemampuan 

supervisional kepala sekolah dan peranan komite sekolah, maka 

kinerja guru juga akan tidak baik. 

6. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Kartini Dewi Ningsih dengan judul 

penelitian “Pengaruh Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan”29. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh komite sekolah dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Kecamatan Sukarami Kota 

Palembang. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama 

 
28 Muhammad Arsyam. "Pengaruh Kemampuan Supervisional Kepala Sekolah Dan Peran 

Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri di Kota Makassar.", Tesis: Fakultas Tarbiyah, 

Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 21. 

29 Kartini Dewi Ningsih, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh komite sekolah 

dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan." JMKSP (Jurnal 

Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) 6, no. 1 (2021): h. 1-14. 
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terdapat pengaruh yang signifikan komite sekolah terhadap 

peningkatan mutu pendidikan, kedua terdapat pengaruh signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, 

ketiga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama komite 

sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vivi Sumayanti dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komite 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru”. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara 

parsial maupun secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri Kota Prabumulih. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikankepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA Negeri Kota Prabumulih, terdapat 

pengaruh yang signifikan komite sekolah terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri KotaPrabumulih dan terdapat pengaruh yang signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-

sama terhadap kinerja guru di SMA Negeri Kota Prabumulih30. 

8. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Haruna dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas dan 

 
30 Sumayanti, Vivi, Yasir Arafat, and Ahmad Wahidy. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru." Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 1 (2021): 

h. 1338-1349. 
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Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah, supervisi pengawas serta partisipasi komite sekolah terhadap 

kinerja guru SMP di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju31. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja guru, (2) 

Supervisi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 

Kinerja guru, (3) Komite berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kinerja guru, (4) Kepemimpinan, Supervisi, dan 

komite berpangaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 

terhadap Kinerja guru (5) Yang memiliki pengaruh positif terbesar 

terhadap Kinerja guru adalah variabel Supervisi . Secara keseluruhan 

kepemimpinan, supervisi dan Komite berpengaruh positif terhadap 

Kinerja guru. 

9. Penelitian ini dilakukan oleh Khoirul Khobir dengan judul penelitian 

“Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru”. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh supervise akademik pengawas 

sekolahdan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

 
31 Haruna. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas Dan Partisipasi 

Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru Smp Di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.", Tesis: 

Fakultas Tarbiyah, STIE Nobel Indonesia, 2021. 
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Penelitian ini dilaksanakan diSMP Negeri Se-Kecamatan Banyuasin 

III32.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh 

supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kinerja guru SMP 

Negeri Se-Kecamatan Banyuasin III. Artinya supervisi akademik 

pengawas sekolah sebaiknya dilaksanakan secara rutin oleh pengawas 

sekolah terhadap guru karena supervisi mampu mendorong dalam 

meningkatkan kinerja guru (2) Ada pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri Se-Kecamatan Banyuasin III. 

Artinya kepemimpinan yang bijaksana akan meningkatkan kinerja 

guru, sehingga kepemimpinan dapat memberi hal positif apabila 

dilaksanakan secara efektif oleh kepala sekolah (3) Ada pengaruh 

supervisi akademik pengawas sekolah dan kepemimpinan kepala 

sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri Se-

Kecamatan Banyuasin III. Artinya supervisi dan kepemimpinan harus 

diperhatikan dalam upaya untuk menjalankan tujuan pendidikan agar 

tercapai secara optimal. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Hapizoh dengan judul penelitian 

“Pengaruh Profesionalisme Guru dan Supervisi Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

 
32 Khoirul Khobir, Edi Harapan, and Nila Kesumawati. "Pengaruh Supervisi Akademik 

Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru." Jambura Journal 

of Educational Management (2021): h. 83-96. 
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adakah pengaruh profesionalisme guru dan supervisi kepala sekolah 

terhadap kinerja guru. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Sub 

Rayon 16 Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Adapun hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang signifikan 

profesionalism guru terhadap kinerjaguru; (2) terdapat pengaruh yang 

signifikan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru; dan (3) 

terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme guru dan supervisi 

kepala sekolah secara bersama terhadap kinerja guru33. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya 

penelitian yang ada di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut 

terletak pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya rata-rata hanya 

melihat pengaruh terhadap kinerja guru atau terhadap mutu pendidikan. 

Selain itu, ada pula penelitian yang hanya melihat dari satu sisi saja, serta 

perbedaan tempat dan waktu penelitian dilakukan. Sedangkan untuk 

penelitian ini, peneliti akan melihat dari dua sisi antara kepala sekolah dan 

komite sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru.  

Melihat perubahan zaman yang semakin berkembang saat ini, maka 

penelitian ini penting untuk dilakukan. Pandangan dari kepala sekolah sebagai 

orang yang paling paham tentang kondisi yang ada di sekolah perlu untuk kita 

 
33 Hapizoh, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh profesionalisme guru dan 

supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru." JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan 

Supervisi Pendidikan) 5, no. 2 (2020): h. 168-174. 
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teliti lebih jauh karena peran kepala sekolah dan komite sekolah sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru di sekolah.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

a. Gambaran profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa. 

b. Peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa. 

c. Tantangan kepala sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa. 

d. Upaya kepala sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut. 

a. Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan ataupun landasan 

serta bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya terkait 
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dengan peran kepala sekolah dan komite sekolah terhadap 

peningkatan profesionalisme guru.   

b. Dapat menjadi masukan ataupun sebagai tambahan referensi bagi 

lembaga pendidikan kedepannya, utamanya bagi pondok pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa dalam mengelola manajemen sekolah 

dengan efektif khususnya di bidang pengembangan 

profesionalisme guru. 

c. Penelitian ini dapat membuka wawasan peneliti menjadi lebih luas, 

khususnya mengenai pesantren dan pengembangan 

profesionalisme guru yang dilihat dari sudut pandang kepala 

sekolah, guru, dan orang tua/masyarakat.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Profesionalisme Guru 

Profesi secara etimologi berasal dari kata profession yang berasal 

dari Bahasa latin profesus yang berarti “mampu atau ahli dalam suatu 

bentuk pekerjaan”. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu 

pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang 

ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan 

teoritis sebagai instrument untuk melakukan perbuatan praktis, bukan 

pekerjaan menual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu 

pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik34. 

Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. 

Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Profesionalisme 

artinya sifat professional35.  Para ahli telah banyak mengemukakan 

pendapatnya tentang konsep dasar profesionalism, baik secara etimologi 

maupun terminologi. Disebutkan bahwa profesionalime diartikan sebagai 

kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu36. Lebih jauh lagi, profesionalisme 

 
 34 Jumrah Jamil. Etika Profesi Guru. (CV. Azka Pustaka, 2022), h. 41 

 35 Titis Muthiana Taqwim. Profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seri 

Publikasi Pembelajaran (2021): h. 1-4. 

36 Nanang Fattah, Landasan Pendidikan (Bandung: Remaja Karya, 2000), h.19  
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atau professionalism adalah bentuk tanggung jawab seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan sesuai dengan moral dan etika37. 

Seorang ahli juga berpendapat bahwa profesionalisme adalah 

kondisi, arah, nilai tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan 

yang berkaitan dengan mata pencarian seseorang. Maka pengertian 

profesionalisme merujuk kepada komitmen sebagai anggota suatu profesi 

untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya terus menerus38. 

Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa profesionalisme adalah 

pengalaman seseorang dalam kaitannya dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. Seseorang yang mengetahui pengalaman 

dan keterampilannya dengan baik akan lebih mudah dalam melaksanakan 

pekerjaannya dibandingkan dengan orang lain yang tidak terlalu 

mengetahui keahliannya39. 

Keahlian dalam mengajar telah menjadi isu penting dalam 

pendidikan, khususnya di bidang pengembangan kompetensi dan 

profesionalisme guru. Istilah profesionalims dalam mengajar sangat 

 
37 Nanang Fattah, Landasan Pendidikan (Bandung: Remaja Karya, 2000), h.20 

 38 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta.  

Gaung Persada Press, 2012) h. 5-6. 

 39 Rinto Alexandro, M. M., Misnawati, M. P., & Wahidin, M. P. Profesi Keguruan (Menjadi 

Guru Profesional, 2021). Gue. 
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beragam. Beberapa penulis telah berusaha untuk mendefinisikan istilah 

“professional teachers”, namun saat ini masih belum ada definisi konsensus.  

Menurut Loughran, profesionalisme guru digambarkan sebagai 

kemampuan guru dalam menggunakan pengalaman masa lalu dalam 

mengajar untuk mengembangkan instruksi pengajaran yang lebih baik 

dalam praktik masa depan40. Gagasan sentral dari karya Loughran adalah 

tentang pentingnya guru melakukan refleksi dan evaluasi terhadap 

praktek mengajar mereka. Proses evaluasi tersebut dapat dilakukan 

dengan sesama rekan guru dengan mendapatkan feedback dari guru yang 

lainnya sehingga pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pedagogis 

bisa didapatkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Tsui dimana salah satu 

karakter guru profesional adalah kemampuan guru untuk mengevaluasi 

kembali praktek mengajar yang mereka lakukan sehingga perbaikan-

perbaikan dapat dilakukan41. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, 

keterlibatan guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

menjadi sangat penting dimana diskusi, positive feedback dan refleksi 

mengajar dilakukan antar sesama guru mata pelajaran42.  

 
40 Jhon Loughran, What expert teachers do: enhancing professional knowledge for 

classroom practice. (Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin, 2010) 

41 Amy Bm Tsui, “Distinctive qualities of expert teachers”. Teachers and Teaching: Theory 

and practice 15, no.4 (2009): h.421-439. doi: 10.1080/13540600903057179 

42 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Peningkatan Kualitas dan 

Kuantitas Guru di Era Global (Surabaya: Erlangga, 2013), h.36. 
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2. Standar Kualifikasi Guru 

Menurut Sorensen, belum ada standar baku yang jelas untuk 

menyebut guru sebagai seorang profesional. Namun, berdasarkan studi 

kasus komparatif tujuh guru yang bekerja di sekolah menengah di Inggris, 

bukti menunjukkan bahwa guru profesional dapat diidentifikasi dengan 

melihat enam kualitas yang ada pada guru, antara lain: guru melakukan 

proses reflektif, guru berorientasi pada hasil belajar siswa, guru memiliki 

komitmen untuk mengajar, guru mengajar sesuai dengan karakter siswa, 

guru memiliki karakter visioner dalam membimbing siswa, dan guru 

melibatkan siswa dalam pembelajaran (student-center learning)43.  

Karakter guru profesional yang disebutkan oleh Sorenson ini 

memiliki kesamaan dengan poin yang di atur dalam Permendikbuk nomor 

16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru44. Dalam standar guru profesional tersebut, diatur lima poin utama 

sebagai standar utama guru profesional, antara lain: 

Standar Guru Profesional menurut Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 

1 Menguasai materi, struktur, 
konsep, dan pola pikir 
keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang 
diampu. 

Menginterpretasikan materi, struktur, 
konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang 
relevan dengan subjek pembelajaran 
(Penguasaan cabang ilmu lain yang 
mendukung pembelajaran). 

 
43 Nicholas Trevor Sorensen, “Improvisation and Teacher Expertise: A Comparative Case 

Study”, Doctoral Dissertation (Bath: Bath Spa University, 2014), p. 38. 

44 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru”, Website Universitas Gadjah Mada, 

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007KompetensiGuru.pdf (28 Mei 2023) 
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2 Menguasai standar 
kompetensi dan 
kompetensi dasar mata 
pelajaran yang diampu. 

1. Memahami standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu.  

2. Memahami kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

3. Memahami tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

3 Mengembangkan materi 
pembelajaran yang diampu 
secara kreatif. 

1. Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

2. Mengolah materi pelajaran yang 

diampu secara kreatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

4 Mengembangkan 
keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan 
reflektif. 

1. Melakukan refleksi terhadap kinerja 

sendiri secara terus menerus. 

2. Memanfaatkan hasil refleksi dalam 

rangka peningkatan keprofesionalan. 

3. Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

4. Mengikuti kemajuan zaman dengan 

belajar dari berbagai sumber. 

5 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk mengembangkan 
diri. 

1. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam berkomunikasi.  

2. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan diri. 

 

Berdasarkan permendikbud di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah telah memberikan lima poin sebagai standar capaian untuk 

membentuk karakter profesional seorang guru, termasuk di dalamnya 

kemampuan guru dalam menguasai subjek yang diajarkan, kemampuan guru 

terkait ilmu-ilmu multidisipliner yang mendukung pembelajaran, kemampuan 

guru dalam mengembangkan materi ajar secara dinamis, kemampuan guru 

dalam melakukan tindakan reflektif berupa evaluasi personal terhadap 

praktek mengajar, dan kemampuan guru dalam pemanfaatan media teknologi.  
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

7 ayat 1 juga menjelaskan bahwa prinsip profesional guru mencakup 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme 

b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas 

c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi 

e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

keprofesionalan 

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan keprofesian. 

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

pasal 10 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi”. Dengan memiliki kualifikasi akademik (S-1/D-4) 

dan empat kompetensi tersebut maka guru bisa disebut sebagai guru 

profesional.  
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Aturan standar-standar di atas telah ditetapkan oleh pemerintah, akan 

tetapi penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk melihat tantangan-tantangan 

yang ada dalam pemenuhan standar profesinalisme guru tersebut, khususnya 

guru di konteks pendidikan pesantren. Selain itu, kajian terhadap peran kepala 

sekolah dan komite sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru 

menjadi penting sebagai insights dan new knowledge terhadap pengembangan 

guru di konteks pendidikan pesantren, seperti di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin, Gowa.  

Hadits Rasulullah SAW, kata profesional juga diungkap dengan makna 

supaya mengamanahkan suatu pekerjaan kepada orang yang ahli, seperti 

disebutkan dalam hadits berikut yang artinya: “Ketika suatu perkara diberikan 

kepada selain ahlinya, maka tunggulah waktu (kehancurannya)” (H.R. 

Bukhari). 

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu wajib 

disesuaikan dengan keahlian, ketekunan profesi, dan kecenderungan. Sebab, 

tentunya output yang diperoleh cenderung lebih maksimal. Terlebih, apabila 

dilakukan dengan kesungguhan serta ketekunan. Suatu hasil pekerjaan dapat 

maksimal diperoleh, apabila suatu pekerjaan dikerjakan atas dasar keahlian 

dan pengetahuan terkait hal tersebut, begitu pula sebaliknya. Pekerjaan yang 

dilakukan atas tidak adanya dasar pengetahuan serta keahlian, maka hal 
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tersebut merupakan penjabaran sikap ketidakamanahan atas tugas yang 

diberikan45. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, kompetensi merupakan 

suatu hal yang wajib tertanam pada diri seorang guru. Hal tersebut menjadi 

pangkal seorang guru agar lebih profesional dalam menunaikan tugas dan 

tanggung jawab pekerjaan. Program pendidikan menjadi wadah interaksi 

antara peserta didik dan guru. Guru profesional harus mempunyai beberapa 

kompetensi atau keahlian menurut Hadits Rasulullah SAW. Yaitu bersikap adil, 

peduli terhadap siswa, akademis, dan demokratis46.  

B. Peran Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Kepala Sekolah  

Pada suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah harus mampu 

memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat mengakomodir 

kebutuhan guru sekaligus sebagai evaluator dalam meningkatkan kinerja 

guru47. Kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki peran yang 

sangat penting sebagai pusat penentu kebijakan dalam sebuah institusi 

pendidikan48. Karena sekolah merupakan lembaga yang bersifat kompleks, 

 
 45 Syahraini Tambak, Amril M, Zuriatul Khairi, and Desi Sukenti. "Development of 

Madrasah Teacher Professionalism by Strengthening the Khalifah Concept and Islamic 

Psychosocial Perspective." International Conference on Islamic Education. Atlantis Press, 2018.  

 46 El-Yunusi, Muhammad Yusron Maulana, Amalia Salsabilla, and Nurul Arifin. "Guru 

Profesional dalm Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." Jurnal Pendidikan dan Konseling 

(JPDK) 5, no. 1 (2023): h. 4204-4212. 

47 Didi Pianda. Kinerja guru: kompetensi guru, motivasi kerja dan kepemimpinan kepala 

sekolah. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018. 

48 Edi Harapan. "Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan." JMKSP 

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) 1, no. 2 (2017): h. 133-145. 
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maka diperlukan adanya koordinasi antar inidividu. Seorang kepala 

sekolah akan dianggap berhasil apabila mampu menciptakan lingkungan 

organisasi dimana para guru yang terlibat dalam organisasi sekolah dapat 

bekerja sama dan berkolaborasi dalam meningkatkan hasil belajar49. 

Sebagai pimpinan langsung di sekolah, kepala sekolah tentunya 

sangat mengetahui situasi dan kondisi sekolah yang sebenarnya. Dalam hal 

ini, kepala sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahan guru. Hal tersebut 

yang menuntut kepala sekolah untuk dapat melakukan supervisi terhadap 

guru dibawah kepemimpinannya. Kinerja guru dapat dievaluasi dengan 

pelaksanaan supervise yang juga merupakan tanggung jawab kepala 

sekolah. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan akademik yang diberikan 

kepala sekolah dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pedagogik 

guru50.  

Kepala sekolah seharusnya memberikan bantuan dan bimbingan 

profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna 

memperbaiki proses pembelajaran dengan melakukan stimulasi, 

koordinasi dan pengarahan secara kontinu untuk meningkatkan 

pertumbuhan kinerja guru secara individual maupun kelompok51.  

 
49 Kadarsih, Inge, Sufyarma Marsidin, Ahmad Sabandi, dan Eka Asih Febriani. "Peran dan 

tugas kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar." Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 2, no. 2 

(2020): h. 194-201. 

50 Dewi Kartini, Muhammad Kristianwan, dan Happy Fitria, “The Influence of Principal’s 

Leadership, Academic Supervision, and Professional Competence towards Teachers’ Performance”, 

International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) 20, no.1 (2020): h. 157 

51 Syaiful Sagala, Supervisi Pendidikan dalam Profesi Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 

2010, h. 23) 
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Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah mempunyai tanggung 

jawab dalam peningkatan kemampuan guru untuk mengelola kegiatan 

pembelajaran di sekolah serta mempunyai peranan penting terhadap 

perkembangan dan kemajuan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus 

melakukan tugas dan tanggung jawab supervisinya dengan baik 

berdasarkan prinsip dan teknik yang benar.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peran seorang kepala sekolah 

sangatlah penting dalam mencapai tujuan dan target capaian sebuah 

sekolah. Kepala sekolah sangat berperan menjadi pusat penggerak dalam 

organisasi. Sehingga, kepala sekolah wajib untuk memahami tugas dan 

fungsinya di sekolah dan terlibat aktif dalam upaya peningkatan kualitas 

guru yang berimplikasi pada peningkatan mutu siswa dan siswi di sekolah. 

2. Syarat-syarat kepala sekolah  

Peran Kepala Sekolah dalam suatu sekolah sangat penting. Karena 

Kepala Sekolah ditugaskan untuk memimpin suatu sekolah yang 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Sebagian besar berhasil atau gagalnya sebuah organisasi 

sekolah ditentukan dari mutu kepemimpinan yang dimiliki oleh sekolah. 

Oleh karena itu, para pemimpin, termasuk di dalamnya kepala sekolah, 
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wajib memiliki sifat yang baik serta keterampilan sebagai syarat bagi 

pemimpin dalam suatu organisasi tertentu52. 

Untuk memastikan kepala sekolah yang memimpin di lembaga 

sekolah di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni, melalui peraturan 

menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia 

nomor 40 tahun 2021, diatur beberapa syarat dan ketentuan tentang 

penugasan guru sebagai kepala sekolah53. Guru yang diberikan penugasan 

sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma 

empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang 

terakreditasi.  

b. Memiliki sertifikat pendidik.  

c. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak.  

d. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang 

III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS.  

e. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 

 
52 I Gusti Ngurah Santika. "Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: 

Suatu Kajian Teoritis." Widya Accarya 7, no. 1 (2017). 

53 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 

Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah”, Official Website Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 

https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2940 (20 Mei 2023) 
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f. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik 

selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. 

g. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan 

pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan.  

h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. 

i. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi 

terpidana. 

k. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi 

penugasan sebagai Kepala Sekolah. 

Permendikbud ini, salah satu persyaratan yang terbaru untuk 

menjadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat pendidik serta Sertifikat 

Guru Penggerak. Sertifikat guru penggerak ini adalah program yang 

dicanangkan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim untuk 

mamastikan proses rekrutmen dan penjaringan kepala sekolah dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Selain beberapa syarat administrasi yang disebutkan di atas, kepala 

sekolah tentunya juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan kecakapan 

yang baik. Seorang kepala sekolah/kepala madrasah perlu kiranya 

memiliki kepribadian baik yang dapat menjadi contoh sesuai dengan 

jabatan yang akan dipegangnya yaitu sebagai pemimpin, khususnya dalam 
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konteks institusi pesantren. Dalam konteks Islam, seorang pemimpin 

hendaknya memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, ramah 

namun tetap tegas. Seorang kepala madrasah juga hendaknya memiliki 

jiwa nasionalis dan memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan ideologi dan 

dasar negara54.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Flores dan Derrington 

menunjukkan tiga syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang school 

principal di sekolah55. Pertama, seorang kepala sekolah harus mampu 

bersifat bijak dalam menengahi perbedaan pendapat antara guru dan 

bahkan orang tua. Kedua, seorang kepala sekolah harus mampu 

membangun hubungan yang baik tidak hanya dengan bawahannya di 

sekolah tapi juga dengan orang tua dan stakeholders terkait. Dalam hal ini, 

kepala sekolah dituntut untuk mampu menjalin komunikasi aktif dengan 

komite sekolah. Ketiga, kepala sekolah harus mampun melakukan 

implementasi kebijakan sekolah secara terukut dan terencana sehingga 

menghasilkan produk output yang baik.  

Hal terkait kepala sekolah juga dijelaskan dalam Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah yaitu:  

 
54 Daryanto. (2017). Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro (School 

Administration: Micro Education Administration). Jakarta: Rineka Cipta. 

55 Maria Assunção Flores and Mary Lynne Derrington, "School principals’ Views of 

Teacher Evaluation Policy: Lessons Learned from Two Empirical Studies", International Journal 

of Leadership in Education 20, no. 4 (2017): p. 427. 
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a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi;  

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 

56 tahun;  

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanakkanak 

/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang56.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat beberapa syarat untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah 

tidak hanya dituntut untuk mampu memenuhi syarat administrasi berupa 

sertifikat dan ijazah, tetapi mereka juga dituntut untuk memiliki 

kepribadian yang baik dan mampu memciptakan iklim sekolah yang 

kondusif dengan melakukan kolobarasi aktif dengan pihak internal sekolah 

seperti guru dan pihak eksternal sekolah seperti orang tua dan 

stakeholders terkait.  

 
56 Menteri Pendidikan Nasional, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, Official Website 

https://sumsel.bpk.go.id/files/2009/10/LAMPIR3.PDF (25 April 2003)  
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3. Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pengembangan pendidikan sekolah tidak lepas dari adanya peran 

kepala sekolah. Pengembangan yang dimaksud baik dari aspek fisik 

maupun non fisik. Untuk pengembangan fisik berupa bangunan dan sarana 

prasarana. Untuk pengembangan non fisik berupa sumber daya 

manusianya berupa guru ataupun siswa. 

Sumber daya manusia yang handal tidak lepas dari pengaruh pola 

kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan 

merupakan suatu proses yang mengandung unsur mempengaruhi, adanya 

kerjasama dan mengarah pada suatu hal dan tujuan bersama dalam sebuah 

organisasi. Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam dinamika 

kehidupan organisasi. Kepemimpinan berperan sebai penggerak segala 

sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi. 

Pemimpin dari organisasi disekolah tentunya kepala sekolah harus 

memiliki keterampilan dan keahlian57. Indikator yang diperlukan kepala 

sekolah diantara lain: 

a. Skill In Leadership (Keterampilan dalam memimpin) 

b. Skill in human relantionship (Keterampilan dalam mengelola sumber 

daya manusia) 

 
57 Idatul Fitriyah dan Achadi Budi Santosa. "Kepemimpinan kepala sekolah dalam 

menghadapi era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan mutu sekolah." JMKSP (Jurnal 

Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) 5, no. 1 (2020): h. 65-70. 
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c. Skill in group process (Keterampilan dalam berkolaborasi di dalam 

lingkungan organisasi) 

d. Skill in personal administration (Keterampilan dalam tata administrasi 

sekolah) 

e. Skill in evaluation (Keterampilan dalam melakukan evaluasi) 

Kemampuan seorang kepala sekolah dalam memimpin akan sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja guru. Artinya, seorang 

kepala sekolah harus mampu secara positif mempengaruhi orang-orang 

yang menjalankan kegiatan akademik di sekolah58, termasuk para guru 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengajarnya. 

Milkovich dkk, menyatakan bahwa “performance is the degree to 

wich employees accomplish work requirement” (kinerja merupakan 

tingkatan sehingga pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan)59. Wood dkk, menyatakan bahwa, 

“Performance is summary measure of the quantity and quality of task 

contributions made by an individual or group to the work unit organization” 

(kinerja merupakan sumbangan yang diberikan oleh pegawai, baik secara 

individu maupun kelompok, terhadap hasil kerja, baik secara kualitas 

maupun kuantitas bagi organisasi)60.  

 
58 Rensi Kurnia, Siti Raudhatul Jannah, and Aris Dwi Nugroho. "Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Sarolangun." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022. 

59 Milkovic, dkk., Human Resource Management (USA: Richard D. Irwin, 1991), h. 33 

60 Wood, dkk., Organizational Behavior A Global Perspective (Australia: John Wiley & 

Sons, 2001), h. 72  
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Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lebih 

lanjut, kinerja merupakan keadaan individu atau kelompok yang 

melaksanakan tugas. Kinerja dapat ditafsirkan sebagai arti penting suatu 

pekerjaan; tingkat keterampilan yang diperlukan; kemajuan dan tingkat 

penyelesaian dari suatu pekerjaan. 

4. Peran Kepala Sekolah 

Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting 

bagi guru-guru. Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung jawab 

sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, 

administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan 

masyarakat, administrasi school plant, dan perlengkapan serta organisasi 

sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, 

kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh 

perhatian tentang apa yang terjadi pada tenaga pengajar dan peserta didik 

di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang 

sekolah. 

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya 

dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman 

profesionalnya, serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai 
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peranan kepala sekolah di bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam 

dinas bagi administrator sekolah dapat memperjelas harapan-harapan 

atas peranan kepala sekolah. 

Purwanto mengatakan bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 

sepuluh macam peranan, yaitu sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, 

mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, 

bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang 

tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah, 

untuk lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pelaksana (executive) Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan 

kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha 

memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program 

atau rencana yang telah ditetapkan bersama 

b. Perencana (planner) Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai 

membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu 

yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tatapi 

segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan. 

c. Seorang ahli (expert) Ia haruslah mempunyai keahlian terutama 

yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang 

dipegangnya. 

d. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok (contoller 

of internal relationship) Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan 

dan berusaha mambangun hubungan yang harmonis. 
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e. Mewakili kelompok (group representative) Ia harus menyadari, 

bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan 

baik buruk kelompok yang dipimpinnya. 

f. Bertindak sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman. Ia harus 

membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak 

sumbangan terhadap kelompoknya. 

g. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and modiator). 

Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan 

antara anggota-anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak 

pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya. 

h. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya, ia haruslah 

bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-

anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya. 

i. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (idiologist) Seorang pemimpin 

hendaknya mempunyai kosepsi yang baik dan realistis, sehingga 

dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas 

menuju kearah yang dicita-citakan. 

j. Bertindak sebagai ayah (father figure) Tindakan pemimpin 

terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya mencerminkan 

tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya61.  

 
61 Indra Purwanto, “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengambilan Keputusan di 

SMK Muhammadiyah Bumiayu Kabupaten Brebes”, Thesis (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, IAIN Purwokerto, 2019). 
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Untuk menghasilkan kepala sekolah yang bermutu diperlukan guru-

guru yang memahami benar tentang fungsi dan peran serta tanggung 

jawab seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dihasilkan dari guru. Jadi 

para guru harus mempelajari tentang fungsi dan peran serta tanggung 

jawab kepala sekolah sebagai persiapan diri untuk kemudian menjadi 

kepala sekolah yang bermutu demi mutu hasil pendidikan formal di 

sekolah-sekolah62. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai guru 

adalah mendidik dan mengajar, sebagai pelaku utama dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran.  

Batasan ringkasnya, mendidik adalah menyampaikan 

(mentransfer) nilai-nilai, kebaikan, hal yang diinginkan semua orang; 

sedang mengajar adalah kegiatan menyampaikan (mentransfer) ilmu atau 

informasi. Kemudian kepala sekolah berperan sebagai “pemimpin” adalah 

orang yang bertugas menggerakkan orang lain (pengikut/follower) untuk 

mencapai tujuan tertentu. Memimpin sekolah adalah upaya menggerakkan 

seluruh sumber daya yang ada di sekolah dan sumber-sumber daya terkait 

untuk menuju perubahan ke arah positif dalam rangka mencapai visi dan 

misi sekolah.  

Poin terakhir, kepala sekolah sebagai manager ialah bagaimana ia 

bisa mengatur tiap-tiap elemen dalam sekolah berjalan sesuai dengan yang 

 
62 Inge Kadarsih, Marsidin, S., Sabandi, A., & Febriani, E. A. Peran dan tugas 

kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2, no. 2 (2020), 

h. 194-201. 
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harapakan. Beberapa mekanisme manajerial kepala sekolah, yaitu: 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan 

pengawasan. Kepala sekolah haruslah efektif, berpengaruh terhadap 

keberhasilan sekolah. Kepala sekolah yang efektif menekankan pada 

pencapaian peserta didik, dengan menekankan pada kepemimpinan 

pembelajaran, tanpa mengabaikan sisi manajerial peran kepala sekolah63. 

5. Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

a. Fungsi Kepala Sekolah 

1) Kepala Sekolah Sebagai Administrator  

Kepala sekolah adalah anggota sekolah yang juga 

bertanggung jawab atas semua kegiatan di sekolah. Ia memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan 

setiap kegiatan pendidikan di sekolah, termasuk semua pekerjaan 

administrasi. Namun, bukan berarti kepala sekolah melakukan 

semua pekerjaan administratif. Sebaliknya, kepala sekolah dituntut 

untuk membuat sistem yang prosedur administratifnya sudah 

mapan di dalam organisasi64.  

2) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

Berfungsi sebagai pengawas, kepala sekolah harus 

menunjukkan kemampuannya dalam menyusun dan menjalankan 

 
63 A.Y. Soegeng Ysh dan Gufron Abdullah, Kepala Sekolah; Teacher, Leader dan Manager 

(Yogyakarta: Pustaka Utama, 2018), h. 366 

64 Mohamad Muspawi. "Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional." Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): h. 402-409. 
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program supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai pengawas 

bertugas mengawasi guru agar setiap personel sekolah dapat 

membuat kemajuan untuk mencapai tujuan pendidikan65. 

3) Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin  

Berfungsi sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu 

memberikan pengarahan dan pengawasan, serta meningkatkan 

motivasi seluruh guru. Ada beberapa fungsi kepala sekolah seperti 

sebagai penyelenggara, perencana, penyusun, pengawas, dan 

pengambil keputusan66. 

Beberapa bukti menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai 

seorang pemimpin harus dapat mengetahui karakteristik 

bawahannya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan 

dan praktik sekolah, pekerjaan dapat diberikan kepada orang yang 

tepat. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mengetahui dengan 

tepat prinsip “siapa melakukan apa”. 

4) Kepala Sekolah Sebagai Inovator  

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala 

sekolah Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

 
65 Astuti. "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan." Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 1 (2019). 

66 Ikhsandi, M. Rio Harits, and Zaka Hadikusuma Ramadan. "Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar." Jurnal Basicedu 5, no. 3 (2021): h. 

1312-1320. 
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menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan 

teladan kepada seluruh tenaga kependidikan disekolah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.  

Kepala sekolah sebagi inovator akan tercermin dari cara-

cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, 

delegatif, integratif, rasional dan obyektif, pragmatis, keteladanan, 

disiplin, serta adaptable dan fleksibel67. 

5) Kepala Sekolah Sebagai Motivator  

Seorang motivator, kepala sekolah wajib memiliki strategi 

yang baik dan tepat guna memberikan motivasi-motivasi untuk 

para tenaga kependidikan dalam melaksanakan berbagai fungsi dan 

tugasnya. Ada beberapa hal yang dapat menumbuhkan motivasi 

seperti kolaborasi, dorongan atau penyemangat, lingkungan fisik, 

dan penghargaan yang efektif. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan menemukan bahwa 

ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan pimpinan sekolah 

untuk memotivasi guru agar memiliki keinginan untuk belajar dan 

mampu mengembangkan profesionalitasnya. Beberapa dari prinsip 

 
67 Firdiansyah Alhabsyi, Sagaf S. Pettalongi, and Wandi Wandi. "Peran Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru." Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan 1, 

no. 1 (2022): h. 11-19. 
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ini adalah penghargaan yang sesuai, tujuan dan sasaran yang jelas, 

dan penghargaan68. 

Kepala sekolah dalam suatu instansi memiliki peranan yang 

sangat penting untuk kemajuan dan kemunduran suatu sekolah. 

Maka, idealnya seorang kepala sekolah harus bisa menguasai 

manajemen pendidikan dengan menjalankan fungsi-fungsi dan 

tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebelum menjadi seorang 

kepala sekolah memang perlu banyak mengikuti pelatihan-

pelatihan agar dapat mengelola suatu instansi pendidikan dengan 

baik.  

b. Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan komponen yang 

sangat penting, karena kepala sekolah berperan dalam system 

pengelolaan sekolah, mengarahkan dari input, proses dan output 

pendidikan di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan cara 

melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya, 

disamping itu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas 

sumber daya yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-

tugas sesuai dengan tugas dan fingsi masing-masing.  

 
68 Iwan Wijaya. Professional teacher: menjadi guru profesional. (CV Jejak (Jejak 

Publisher), 2018). 
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Begitu besarnya peranan kepala sekolah dalam proses 

pencapain tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

sukses tidaknya suatu sekolah sangat ditentukan oleh kualitas 

kepala sekolah terutama kemampuannnya dalam 

memberadayakan guru-guru dan karyawan ke arah suasana kerja 

yang kondusif.  

Kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab sebagai 

manajer dalam lembaga sekolah, yaitu diantaranya mengadakan 

prediksi masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang 

diinginkan masyarakat, melakukan inovasi dengan mengambil 

inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk memajukan 

sekolah, menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan 

pikiran-pikiran yang inovatif, menyusun perencanaan baik 

perencanaan strategis maupun operasional. Sebagai pemimpin, 

kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan 

pendidikan dengan menggerakkan bawahannya ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  

Adapun kepala sekolah di bidang manajer memiliki tugas 

dan tanggung jawab sebagai berikut:  

1) Kepala sekolah sebagai seorang politisi, sebagai seorang politisi, 

berarti bahwa kepala sekolah harus selalu berusaha 

meningkatkan tujuan organisasi serta mengembangkan 

program jauh ke depan. 
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2) Kepala sekolah adalah seorang diplomat, dalam peranan sebagai 

diplomat dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah 

adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinya. 

3) Kepala sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain, 

pengertian orang lain tidak hanya guru, staf, siswa dan orang tua 

siswa, melainkan termasuk atasan kepala sekolah, para kepala 

sekolah lain serta pihak-pihak yang berhubungan dan 

bekerjasama. 

4) Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung 

jawabkan, keberhasilan dan kegagalan bawahan merupakan 

cerminan langsung keberhasilan atau kegagalan kepala sekolah. 

5) Waktu dan sumber yang terbatas kepala sekolah harus mampu 

menghadapi berbagai persoalan, dengan segala keterbatasan 

kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara 

tepat. 

6) Kepala sekolah harus berfikir secara analistik dan konseptual, 

fungsi ini berarti kepala sekolah harus dapat memecahkan 

persoalan melaui suatu analisis, kemudian menyelesaikan 

persoalan dengan solusi yang feasible. 

7) Kepala sekolah sebagai juru penengah, dalam lingkungan 

sekolah sebagai suatu organisasi yang didalamnya terdapat 

manusia-manusia yang mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda, pendidikan dan latar belakang sosial yang 
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berbeda sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan, maka 

apabila terjadi perelisihan kepala sekolah harus turun tangan 

sebagai pelerai atau penengah. 

C. Peran Komite Sekolah terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh 

pemerintah yang berguna sebagai wadah aspirasi orang tua dan 

masyarakat yang peduli terhadap kemajuan sekolah. Menurut Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, Komite Sekolah adalah 

badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

Satuan Pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan 

sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

Menurut UUSPN (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) No. 

20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 komite sekolah adalah sebagai lembaga 

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana 

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan69.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite 

sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang mewadahi peran serta atau 

 
69 Sagala, S. Human Capital Kepemimpinan Visioner Dan Beberapa Kebijakan Pendidikan 

(Human Capital Visionary Leadership And Some Educational Policies). Bandung: Alfabeta, 2013. 
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aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu dengan 

memberikan pelayanan, dukungan, dan pengawasan pendidikan di satuan 

pendidikan. 

2. Kedudukan dan Sifat 

Komite sekolah sebagai badan mandiri memiliki kedudukan dan 

sifat yang tertera jelas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/200270. Adapun kedudukan dan sifat komite sekolah adalah 

sebagai berikut:  

1) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan. Komite Sekolah 

dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau berupa satuan 

pendidikan dalam jenjang tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau 

satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara 

pendidikan, atau karena pertimbangan lain.  

2) Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis 

dengan lembaga pemerintahan (Kepmendiknas No. 044/U/2002).  

Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kedudukan komite 

sekolah berada di tingkat satuan pendidikan. Komite dapat terdiri dari satu 

satuan pendidikan dan dapat juga dari beberapa satuan pendidikan yang 

berbeda jenjang. Badan ini bersifat mandiri, jadi tidak ada campur tangan 

dari lembaga manapun yang mempengaruhi komite.  

 
70 Yayan Mulyana. "Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Pada Smp Negeri 

3 Kalipucang Kabupaten Pangandaran." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1, No. 3 

(2019): h. 391-400. 
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3. Tujuan 

Masing-masing lembaga/badan tentunya memiliki tujuan yang 

ingin dicapai, begitupun komite sekolah, komite sekolah berdiri karena 

beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui program-program yang 

dijalankan. Beberapa tujuan komite sekolah adalah sebagai berikut:  

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan.  

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas No. 044/U/2002).  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tujuan komite sekolah yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 yang pada intinya tujuan komite adalah menyalurkan 

aspirasi dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, serta 

menciptakan suasana kondisi yang demokratis dalam pelayanan 

pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.  

4. Peran dan Fungsi Komite Sekolah 

Komite sekolah sebagai badan yang mewadahi peran serta 

masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 
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mutu di tingkat satuan pendidikan. Oleh sebab itu, penting untuk kita 

pahami bersama mengenai peran dari komite sekolah, sehingga kita dapat 

mengetahui sudah atau belum komite menjalankan perannya dengan baik. 

Adapun peran dari komite yaitu sebagai berikut:  

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan.  

2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan.  

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4) Mediator antara pemerintah (executive) dan masyarakat di satuan 

pendidikan71.  

Kesimpulannya bahwa ada empat peran penting dari komite 

sekolah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 044/U/2002 yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, 

pengontrol dan mediator. Komite ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan dan melaksanakan kebijakan di sekolah. Bentuk keterlibatan 

 
71 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah”, Official Website Menteri Pendidikan Nasional, 

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf (8 Mei 2023)  
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komite kepada sekolah tidak hanya berupa pemikiran saja, namun juga 

tenaga agar program yang telah dilaksanakan dapat tercapai.  

Adanya Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan yang 

membantu sekolah, cukup memberikan dampak yang positif kepada 

sekolah. Hal itu merupakan fungsi adanya komite. Adapun penjelasannya 

mengenai fungsi dari komite adalah sebagai berikut:  

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai:  

a) Kebijakan dan program pendidikan.  

b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).  

c) Kriteria kinerja satuan pendidikan.  

d) Kriteria tenaga pendidikan.  

e) Kriteria fasilitas pendidikan.  

f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.  

5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.  
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6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 

(Kepmendiknas No. 044/U/2002).  

Penjelasan tersebut, dapat peneliti pahami bahwa fungsi dari 

komite sekolah adalah menumbuhkan perhatian dan komitmen 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang 

dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite juga berfungsi 

memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

Besarnya peran orang tua dan masyarakat berpartisipasi melalui 

badan ini dalam mengelola sekolah implementasinya harus sesuai dengan 

aturan yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang ada 

dalam badan tersebut. Keikutsertaan masyarakat ini memang di samping 

membawa dampak positif dapat membawa dampak negatif. Kontribusi 

komite sekolah terhadap sekolah dalam menyangkut kelembagaan 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan Perencanaan Strategik Sekolah, yaitu strategi 

pembangunan sekolah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan. Dalam 

dokumen ini dibahas visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk 

mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi 

sekolah, kajian isu-isu strategik sekolah, penyusunan program 
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prioritas dan sarana pengembangan sekolah, perumusan program, 

perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan 

evaluasinya. 

2) Penyusunan Perencanaan Tahunan Sekolah, yang merupakan elaborasi 

dari perencanaan strategik sekolah, dalam perencanaan tahunan 

dibahas program-program operasional sekolah yang merupakan 

implementasi program prioritas yang dirumuskan secara rinci dalam 

perencanaan strategik sekolah yang disertai perencanaan 

anggarannya. 

3) Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas 

berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan 

oleh anggota Komite Sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi 

kepedulian para stakeholder sekolah terhadap berbagai aspek 

kehidupan sekolah yang ditujukan pada upaya-upaya bagi perbaikan, 

kemajuan dan pengembangan sekolah. 

4) Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan 

sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, 

fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan 

keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi 

stakeholder sekolah. Perhatian terhadap masalah yang dimaksudkan 

agar sekolah setidak-tidaknya memenuhi standar pelayanan minimum 

yang dipersyaratkan. 
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5) Mendorong sekolah melakukan internal monitoring (School self- 

assessmet), evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas 

dalam forum Komite Sekolah.  

6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh 

lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu 

(quality assurance) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah 

sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi peserta didik 

(basic minimum competency) seperti yang diatur dalam PP No. 25 tahun 

2000, UUSPN No. 20 tahun 2003, dan sejumlah PP yang menyertainya. 

7) Membahas Laporan Tahunan Sekolah sehingga memperoleh gambaran 

yang tepat atas penerimaan Komite Sekolah. Laporan Tahunan Sekolah 

tersebut merupakan bahan untuk melakukan review sekolah 

selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Review sekolah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui 

keunggulan sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya. 

Sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai 

analisis faktor-faktor penyebabnya. Review sekolah merupakan media 

saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam 

upaya meningkatkan kinerja masing-masing72. 

Tugas komite sekolah menganut model kemitraan yaitu 

koordinator dan fasilitator. Oleh karena itu, fungsi dewan sekolah sangat 

 
72 Firdauza Ardy Nugraha. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan 

Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo)." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2019. 
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dominan bagi tercapainya tujuan pendidikan, karena dapat menawarkan 

pendidikan yang lebih baik dengan menjadikan sekolah unggulan dan 

berorientasi budaya daerah. Manfaat dari kemitraan sangat besar, yaitu 

dengan melibatkan potensi dan partisipasi masyarakat dan membuka 

tanggung jawab bersama yang mengarah pada jaminan mutu peserta didik 

yang mandiri dan berbudaya73. 

Tugas dan fungsi Dewan Sekolah/komite sekolah antara lain (1) 

menetapkan AD dan ART komite sekolah, memberi masukan terhadap 

muatan RAPBS dan Rencana Strategik Pengembangan serta standar 

Pelayanan Sekolah; (2) menentukan dan membantu kesejahteraan 

personal, mengkaji pertanggungjawaban dan implementasinya; (3) 

mengkaji kinerja sekolah dan melakukan internal auditing (school self 

assessment) merekomendasikan, menerima kepala sekolah dan guru. 

Tugas Dewan Sekolah membantu menetapkan visi, misi dan standar 

pelayanan, menjaga jaminan mutu sekolah (quality assurance), 

memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber dana, 

mengevaluasi, merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi 

masyarakat terhadap sekolah74.  

 
73 Leni Rosnani. "Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar." Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan 

Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 2 (2021): h. 293-300. 

74 Hasna Rita. "Peran Komite dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Palembang (Studi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)." Conciencia 17, no. 

1 (2017): h. 70-80. 
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Kepmendiknas Nomor 
044/U/2002 tentang 

Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah

Undang-undang Nomor 
13 tahun 2007 tentang 

Standar Kepala 

Sekolah dan Madrasah

Komite SekolahKepala Sekolah

Peningkatan Profesionalisme Guru

Undang-undang Nomor 
16 tahun 2007 tentang 

standar kualifikasi 
akademik dan 

kompetensi guru

Dapat ditegaskan bahwa tugas dan fungsi utama komite sekolah 

memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pada satuan 

pendidikan dengan prinsip mendorong peningkatan mutu akademik dan 

mutu layanan belajar dimana komite sekolah itu berada. Tugas pokok dan 

fungsi komite sekolah memberi bantuan baik berupa pemikiran 

bagaimana cara mengatasi berbagai problematika sekolah maupun 

finansial untuk mendukung manajemen dan kegiatan belajar mengajar 

yang dibutuhkan sekolah. Bantuan yang diberikan ini akan dapat 

memajukan sekolah dalam mutu yang bersaing75.  

D. Kerangka Konseptual 

  

 
75 Fathurrahman. "Optimalisasi Kinerja Komite Sekolah Dalam Pengolahan Satuan Unit 

Pendidikan." Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 9, no. 1 (2020): h. 40-50. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan peneliti adalah 

metodologi penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini sering kali 

digunakan untuk menganalisis sebuah kejadian, fenomena, atau keadaan 

secara sosial serta disusun dengan menggunakan Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Penelitian ini akan menggunakan 

penelitian fenomenologi dimana setiap narasumber akan didorong untuk 

merefleksikan dan mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka 

terkait dengan peningkatan profesionalisme guru melalui peran dari 

komite sekolah dan kepala sekolah. Penelitian fenomenologi merupakan 

prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari para partisipan. Kata-kata yang diucapkan dan 

perilaku masyarakat sebagai objek penelitian akan diamati76. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis telah menetapkan lokasi tempat penelitian yaitu terletak di 

Jl. Poros Limbung, Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, 

tepatnya di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. Untuk waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

 
76 Muh.Fitrah. Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. 

(CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). 
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B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan 

pendekatan kualitatif dikarenakan seorang peneliti ingin memahami situasi 

sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Metode pendekatan kualitatif 

merupakan sebuah proses investigasi77. Secara bertahap peneliti berusaha 

memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, 

mengkatalogkan, dan mengelompokan objek studi.  

Penelitian kualitatif merupakan informan sebagai subjek penelitian 

dalam lingkungan hidup kesehariannya. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, peneliti dapat memasuki dunia informan dan melakukan interaksi 

terus menerus dengan informan, serta mencari sudut pandang informan. Pada 

penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam 

pengumpulan data. Fokus penelitiannya pun ada pada persepsi dan 

pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya78. 

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on 

distinct methodological tradisions of inquiry that explore a sosial or human 

problem79. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial memang 

sangat cocok, karena instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah 

 
77 Seng Hansen. "Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen 

konstruksi." Jurnal Teknik Sipil 27, no. 3 (2020): h. 283. 

78 Rukin. Metodologi penelitian kualitatif. (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). 

79 Haradhan Kumar Mohajan. "Qualitative research methodology in social sciences and 

related subjects." Journal of economic development, environment and people 7, no. 1 (2018): h. 23 
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peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.  

C. Sumber Data  

Sumber data merupakan subjek penelitian yang akan dimintai 

informasi terkait penelitian yang akan dilakukan80. Sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu pertama, data primer yakni data yang dikumpulkan sendiri 

oleh perorangan atau sebuah organisasi secara langsung dari objek yang 

diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa 

interview ataupun observasi. Sumber data kedua yaitu data sekunder adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi 

sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya 

sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.  

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah 

sumber data primer dimana data-datanya akan didapatkan dari catatan hasil 

wawancara oleh kepala sekolah dan komite sekolah yaitu orang tua di pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa sebagai narasumber atau informannya.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagaimana dan secara apa setiap 

data yang dibutuhkan dapat terkumpul agar hasil akhir dari penelitian yang 

dilakukan bisa menyajikan sebuah informasi yang benar dan bisa di percaya81.  

 
80 Sumasno Hadi. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." Jurnal 

Ilmu Pendidikan 22, no. 1 (2017). 

81 Sigit Hermawan, S. E., and S. E. Amirullah. Metode penelitian bisnis: Pendekatan 

Kuantitatif & Kualitatif. (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode wawancara. Metode wawancara merupakan 

sebuah cara yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan narasumber 

dengan melalui proses tanya jawab atau berdialog secara lisan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung82. Design wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview).  

Menurut Denscomber (2014), Semi-structured interview adalah 

wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan 

terbuka dengan pola pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, 

metode wawancara ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena 

jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat digali secara lebih mendalam. 

Untuk membantu proses wawancara, peneliti menyusun instrumen 

penelitian berupa pedoman wawancara. Instrumen penelitian merupakan 

fasilitas atau sebuah alat yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data-data guna mempermudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan 

hasil yang memuaskan, artinya lebih lengkap dan terstruktur sehingga lebih 

mudah untuk diolah83.  

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semi-

terstruktur dimana wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada 

 
82 Eti Shobariyah. "Teknik evaluasi non tes." Adz-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, 

no. 2 (2018): h. 1-13. 

83 FC Susila Adiyanta. "Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey 

sebagai instrumen penelitian hukum empiris." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 

4 (2019): h. 697-709. 



 
 

 

 

67 

informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. 

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih 

dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti 

juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di 

pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Informasi dari 

wawancara dengan informan direkam oleh peneliti menggunakan alat 

perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan 

hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. 

Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda, ada yang satu kali 

wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan 

informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yaitu 

sebagai pelaksana, pengamat, dan sekaligus pengumpul data. Peneliti juga 

berperan sebagai pengamat untuk mengamati upaya yang dilakukan kepala 

sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru di 

sekolah yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif biasa juga disebut 

dengan dengan Human Instrument berfungsi untuk menetapkan fokus 
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penelitian memilih informasi sebagai sumber data, pengumpulan data, menilai 

kualitas data, dan analisis data serta membuat kesimpulan atas temuannya. 

Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Panduan Observasi 

Panduan Observasi merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengamati objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan 

dan fakta yang terjadi dilapangan serta membantu sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

bertanya secara langsung kepada informan yang mengacu pada 

pedoman wawancara dengan petanyaan-pertanyaan yang telah 

dipersiapkan serta sebagai alat bantu yang berupa pertanyaan yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

3. Data dokumentasi 

Data dokumentasi yaitu suatu alat yang digunakan untuk dokumentasi 

seperti kamera, buku catatan serta peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip yang mendukung penelitian. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengelompokan lalu 

mengurutkan setiap data ke dalam suatu pola, kelompok, dan satuan 
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uraian dasar agar temanya bisa didapatkan dan hipotesis kerjanya bisa 

dirumuskan seperti saran yang diberikan dari data.  

Analisis data adalah tahap paling penting sekaligus menentukan. 

Hal ini karena di tahap ini setiap data dimanfaatkan dan dikerjakan sebaik 

mungkin sampai bisa berhasil mendapatkan hasil dan kesimpulan yang 

tepat dari setiap kebenaran yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini mengikuti langkah-langkah yang digunakan dalam Miles, Huberman, 

dan Saldana yaitu84: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian terlengkap dari proses 

menganalisis data. Pada kegiatan pengumpulan data ini menggunakan 

metode wawancara. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses dalam memilih data, perhatian lebih 

terpusat kepala pola untuk menyederhanakan dan mentranformasi 

data yang masih kasar yang di ambil dari catatan-catatan yang tertulis 

saat proses wawancara. Reduksi data berlangsung sejak proses 

pengumpulan data di mulai dengan cara memberi kode, membuat 

sebuah ringkasan, mengelompokkan, membuat catatan kecil, dan lain 

 
84 Mohammad Ali Ridho. "Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya 

sekolah efektif di sekolah dasar." JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan) 3, no. 2 (2019): 

h. 114-129. 
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sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memisahkan dari data yang tidak 

relevan.  

3. Display Data 

Display data merupakan penjelasan kumpulan informasi yang 

tersusun sehingga adanya kemungkinan untuk menarik sebuah 

kesimpulan serta mengambil sebuah tindakan. Penyajian untuk data 

kualitatif disampaikan dalam bentuk sebuah teks naratif, namun bisa 

juga disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau bagan.  

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari menganalisis data. 

Penarikan sebuah kesimpulan seperti kegiatan interprestasi yakni 

menemukan arti atau makna data yang telah disajikan.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam proses ini memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang peneliti temukan di lingkungan Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dan adapun dalam penelitian ini yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data.85 Oleh karena itu, triangulasi juga dapat diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta ditinjau dari segi waktu. 

 
85 Lexy j maleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 178. 
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan tiangulasi sumber, 

triangulasi teknik, teknik pengumpulan data serta waktu. 

1. Triangulasi Sumber  

 Triangulasi sumber, suatu cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber yang didapatkan dan dideskripsikan yang terkait 

dengan penelitian dari berbagai sumber data tersebut, sehingga data yang 

telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.  

2. Triangulasi Pengumpulan Data  

 Triangulasi pengumpulan data bertujuan untuk mengecek data 

yang berkaitan lalu mengambil langkah untuk mengecek data kepada 

sumber yang sama tetapi dalam hal teknik berbeda seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu  

Dalam sebuah penelitian, salah satu hambatan yang biasa dialami 

adalah terkait dengan masalah waktu misalnya dengan menggunakan 

teknik wawancara di pagi hari dalam keadaan fresh maka itu dapat 

menghasilkan data yang lebih baik. Teknik keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi diharapkann mampu untuk menyaring serta 

memilih data yang terkait dengan penelitian sehingga dapat menghasilkan 

data yang objektif serta akurat.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa  

Pada penelitian ini, untuk mengukur profesionalisme guru 

diharapkan dapat mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005, PP 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu 

berpendidikan akademik S-1 atau D-IV. Pada penelitian ini, peneliti melihat 

latar belakang dari masing-masing narasumber dimana mereka ada yang 

lulusan S1 dan S2 yang dimana menunjukkan bahwa guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa ini telah memenuhi salah satu standar 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

Kedua yang menjadi standar guru profesional yaitu telah lulus uji 

kompetensi maka digunakan empat indikator yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi  profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Untuk mengukur kompetensi pedagogik guru yaitu dengan melihat 

penguasaan materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan dapat 

dikomunikasikan dengan jelas kepada siswa, selain itu guru dapat 

menggunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dan gaya belajar siswa, serta mampu mengevaluasi dan memberikan 

umpan balik untuk meningkatkan pemahaman mereka.
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Penerapannya pada Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

salah satunya yaitu mempersiapkan RPP sebelum pembelajaran seperti 

yang dikatakan oleh Ibu Tauhidah selaku guru IPA di Pondok Pesantren 

Sultan Hasanuddin yang mengatakan bahwa untuk menjadi guru 

profesional guru tersebut harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

guru mulai dari perencanaan yaitu menyusun RPP, kemudian pelaksanaan 

pembelajaran, dan mengevaluasi. Seperti yang disampaikan dalam 

wawancara:  

Profesionalime itu adalah salah satu dari ada itu empat di' yang 
professional ada lagi apa lagi itu pedagogik, profesional yah 
menyesuaikan atau sesuai cara mengajar ta dengan yang 
diharapkan dengan siswa dan harus sesuai dengan apa yang 
diharapkan juga oleh sekolah, harus mempunyai perangkat, 
misalnya harus medianya juga sesuai, metode, model, dan memiliki 
persiapan mengajar sebelum masuk mengajar misalnya memiliki 
silabus, RPP lalu di evaluasi setelah itu86. 

 
Indikator yang kedua dalam mengukur profesionalisme  guru  

digunakan kompetensi kepribadian. Kompetensi ini untuk melihat 

bagaiamana guru menunjukkan sikap etika dan moral yang tinggi dalam 

interaksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta menjadi contoh 

yang baik dalam perilaku dan nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa. Pada 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, hal terkait kompetensi ini 

dapat dilihat dari komunikasi antara guru dan orang tua santri ditandai 

dengan hasil wawancara bersama Ibu Mutammimal, beliau mengatakan 

bahwa:  

 
86 Tauhidah Bakhtiah, S.Si., M.Pd., Guru IPA Terpadu Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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Setiap asrama itu punya pembina asrama yang dimana juga 
bertindak selaku guru jadi pembina asrama inilah yang akan 
langsung berkomunikasi dengan orang tua santri/santriwati 
apabila terdapat suatu informasi atau mungkin orang tuanya yang 
mungkin ingin berbicara dengan anaknya itu melalui pembina 
asramanya. Jadi, mereka mengambil nomor gurunya masing-
masing dan juga mereka punya grup whatsapp setiap kelas. Jadi, 
grup itu umpama setiap kelas 1 itu ada grup guru wali kelasnya 
kemudian ada pembina asramanya dan orang tua santri, jadi 
mereka bisa langsung bertanya tentang keadaan anak mereka di 
grup itu atau bisa juga langsung menelfon ke pembina asramanya. 

 
Indikator yang ketiga untuk mengukur profesionalisme guru adalah 

kompetensi sosial. Untuk kompetensi sosial ini, guru harus memiliki 

keterampilan 4C ((Critical  Thinking  and Problem Solving, Creativity, 

Communication, Collaborative). Dalam  mengembangkan  keterampilan  4C 

dapat  dilakukan  dengan  mengemas  pembelajaran  yang  menuntut 

pengemabangan keterampilan 4C tersebut, bisa dengan mengadakan 

diskusi kelompok untuk mengembangkan sikap kolaborasi, lalu bisa juga 

dengan membuat sebuah kerajinan untuk mengembangkan sikap kreatif, 

kemudian untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dapat 

dilakukan dengan memberikan soal berupa latihan pemecahan masalah.  

Pengembangan keterampilan 4C ini sangat dibutuhkan sesuai 

dengan tuntutan zaman sekarang. Contoh penerapannya di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin bisa dilihat dalam hasil wawancara bersama 

Ibu Mutammimal yang mengatakan bahwa: 

biasanya itu ada lomba setiap kelas, jadi setiap wali kelas itu 
diberikan setiap tahun itu setiap penerimaan rapor itu diumumkan 
wali kelas terbaik dari ini dari masing-masing kelas siapa yang 
paling bagus penataan kelasnya, kemudian juga biasanya ada guru 
yang administrasinya paling rapi seperti itu diumumkan juga 
kemudian guru teladan yang paling disiplin datang pokoknya ada 
kategori guru seperti itu dan diumumkan setiap ini setiap tahun dan 
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diberikan penghargaan atau hadiah diumumkan dan diberikan 
piagam juga kepada guru-guru, seperti itu. 
  
Contoh lain yaitu dalam hasil wawancara bersama Pak Thoriq yang 

mengatakan bahwa “santri juga biasa membuat sebuah karya apakah itu 

dari Kaligrafi atau karya-karya dari daur ulang dan lain-lain”. Hal-hal 

tersebut menjadi contoh penerapan 4C dimana guru dan santri 

berkolaborasi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan pesantren dan 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuat sebuah karya seni dan lain 

sebagainya. 

Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi profesional yang artinya 

memiliki pengetahuan yang luas baik dalam bidang materi pelajaran yang 

akan diajarkan serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses 

belajar mengajar. Sehingga guru profesional dapat diartikan sebagai orang 

yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal.   

Kompetensi profesional penerapannya pada Pondok Pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa ditandai dengan hasil wawancara bersama Ibu 

Mutammimal yang dimana dilakukan dalam supervisi yang dilakukan oleh 

kepala Madrasah, beliau mengatakan bahwa:  

kalau ada supervisi dari kepala sekolah itu akan lebih meningkatkan 
kreativitas dari guru-guru banyak guru yang awalnya biasa-biasa 
saja seperti itu dalam pembelajaran lebih termotivasi lagi untuk 
meningkatkan cara pengajarannya di dalam kelas seperti media-
media dan metode-metode yang diajarkan di dalam kelas karena 
memang supervisi ini mungkin selalu diterapkan di pesantren dan 
itu semua guru-guru itu memang sudah mempersiapkan dari awal 
misalnya mungkin saja tiba-tiba gilirannya untuk di supervisi jadi 



76 
 

 
 

mereka sudah mempersiapkan sebelum datangnya supervisi itu 
untuk mata pelajaran mereka. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa jika mengambil standar dari pemerintah yaitu undang-undang, 

maka guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dapat dikatakan 

sebagai guru profesional kerena telah melaksanakan empat kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial 

serta memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV.  

2. Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Peningkatan 

Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa 

a. Peran Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 

peran kepala sekolah dalam rangka meningkatkan profesionalisme 

guru, maka peneliti menganalisis bahwa ada beberapa peran kepala 

sekolah yang dijalan di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin yang 

meliputi peran kepala sekolah sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator. Berikut 

penjelasan peran secara terperinci: 

1) Kepala Sekolah sebagai Educator 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa 

kepala madrasah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa telah 

melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan perannya sebagai 

edukator dalam beberapa aspek penting, yaitu melakukan pembinaan 
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dan bimbingan guru dalam proses pembelajaran, melakukan 

pembinaan dan bimbingan mental dan moral guru, memberikan 

dorongan dan motivasi kepada guru.  

Proses pembinaan dan bimbingan tersebut dilakukan baik 

secara terstruktur dan formal seperti dalam rapat-rapat maupun 

secara spontanitas seperti ketika melakukan monitoring dan evaluasi 

ke kelas. Hal ini ditandai dengan hasil wawancara bersama Ibu 

Tauhidah yang mengatakan: 

setiap bulan itu kita diajak untuk Rapat bulanan untuk 
mengeluarkan uneg-unegnya misalnya ada kurangnya ada 
lebihnya ada yang dibutuhkan saran atau apa ada yang kurang 
ada yang harus dipenuhi kah ada yang harus dibenahi nah disitu 
mi semua dibahas di rapat bulanan dan memang rutin 
dilaksanakan oleh kepsek. 

Terkait hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Kamarullah 

selaku Kepala Madrasah yang mengatakan bahwa: 

Tentunya dimulai dari bagaimana di awal pengajaran baru itu 
yang pertama kita mengingatkan kembali kepada semua guru 
akan tugas dan tanggung jawabnya artinya memahamkan 
kepada mereka tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. 
 

2) Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Kepala sekolah sebagai manajer yaitu kepala sekolah berperan 

dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara 

efektif dan efisien seperti, kemampuan menyusun program, 

kemampuan untuk menggerakkan guru, kemampuan untuk 

mengoptimalkan sarana pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak Kamarullah bahwa: 
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kita awali dari sisi planning itu di setiap awal tahun ajaran baru 
sebelum masuk itu kita adakan rapat kerja madrasah salah 
satunya disitu terkait dengan penyusunan tim supervisi tahun 
ajaran itu atau penyelia, jadi kami disini mengangkat beberapa 
orang guru dewasa untuk menjadi penyelia. Jadi tugasnya itu 
bukan hanya pada saat dia masuk di kelas observasi tetapi ya 
mulai pada supervisi perencanaan guru, pelaksanaan kegiatan 
di kelas termasuk juga supervisi evaluasi kemudian yang 
selanjutnya tugasnya bukan hanya meneliti tetapi di samping itu 
dia mengadakan pembimbingan dan pendampingan dalam 
pembuatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran termasuk dari sisi evaluasinya. 
 

3) Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga 

sekolah dan kegiatannya seperti, menyusun program kerja, baik 

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan peran 

kepala sekolah sebagai Administrator di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa ditandai dalam hasil wawancara bersama Ibu 

Tauhidah yang mengatakan bahwa:  

Satu kali per semester, jadi dalam satu tahun itu dua kali. Dan 
kemarin itu sebelum masuk ki ada dulu rapat untuk itu 
pembekalan apalagi Untuk yang kelas 1 itu kurikulum merdeka 
jadi ada pelatihan juga tapi untuk guru kelas 2 3 juga tetap 
diikutkan Karena untuk persiapan tahun depan mungkin baru 
karena untuk semester ini baru kelas 1 yang kurma atau 
kurikulum merdeka sementara kelas 2 dan 3 itu masih 
kurikulum 13, cuma untuk persiapan untuk persiapan tahun 
depan makanya semuanya ikut kemarin pelatihannya 
setidaknya sudah ada dasar-dasarnya. 
 

4) Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi atau 

melakukan pengawasan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan 

dengan kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi 

pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Penerapannya pada 



79 
 

 
 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa ditandai dalam hasil 

wawancara bersama bapak Kamarullah selaku kepala madrasah yang 

mengatakan: 

Pengembangan profesionalisme guru itu yang pertama kita 
adakan dulu penelitian sejauh mana gambaran sumber daya 
manusia yang ada di Madrasah ini melalui salah satunya melalui 
supervisi pendidikan, jadi kita adakan dulu mengetahui 
gambaran bagaimana sumber daya manusia guru di sini melalui 
supervisi pendidikan. setelah selesai supervisi kan setiap kolom 
instrumen itu ada rekomendasi, nah kita setelah di apa namanya 
dikumpul semua setelah adakan semua penelitian kita secara 
garis besarnya apa sebetulnya rekomendasi dari supervisi itu 
sendiri lalu kemudian nanti kita susun program tindak lanjutnya 
nah tergantung dari rekomendasi yang ditemukan oleh penyelia 
dalam pelaksanaan supervisi itu. 
 

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa bahwa: 

Ya kalau tentunya kalau ada supervisi dari kepala sekolah itu 
akan lebih meningkatkan kreativitas dari guru-guru banyak 
guru yang awalnya biasa-biasa saja seperti itu dalam 
pembelajaran lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan cara 
pengajarannya di dalam kelas seperti media-media dan metode-
metode yang diajarkan di dalam kelas 
 

5) Kepala Sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah disini harus mampu memberikan petunjuk, 

meningkatkan kemauan yang tinggi terhadap tenaga pendidik, 

membuka komunikasi dua arah, serta mampu mendelegasikan tugas. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Thoriq dalam hasil wawancara 

bahwa: 

Alhamdulillah kita sudah walaupun memang kadang kita 
komunikasinya tidak sistematis kalau misalnya kebetulan 
langsung bertemu secara langsung kepada kepala madrasah 
ataupun yayasan itu kita langsung kalau memungkinkan kita 
untuk kita bicarakan secara spesifik namun untuk lebih 
sistematisnya tentu kita disini ada yang namanya bagian atau 
waka atau kepala madrasah juga untuk di bagian kelas ada wali 
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kelasnya untuk di bagian kesiswaan masalah kasus-kasus itu 
ada guru BK-nya sehingga komunikasinya tergantung dari 
aspek yang mana yang ingin kita komunikasikan yang intinya 
sistematisnya atau garis lurusnya itu menuju kepada kepala 
madrasah tadi. 
 

6) Kepala Sekolah sebagai Inovator 

Peran dan fungsi kepala sekolah dalam inovator yaitu, kepala 

sekolah harus mampu memiliki strategi yang tepat untuk melakukan 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan memberikan teladan 

kepada seluruh tenaga pendidik di sekolah. Hal ini dijelaskan oleh 

bapak Kamarullah dalam hasil wawancara bahwa: 

diskusi guru diskusi bersama seandainya ada hal-hal yang perlu 
ditindaklanjuti kaitannya dengan peningkatan profesionalisme 
guru jadi itu tidak hanya pada waktu tertentu tetapi pada setiap 
saat. 
 

7) Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Peran kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga 

pendidiknya dalam melakukan dan menjalankan berbagai tugas dan 

fungsinya. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara bersama bapak 

Thoriq yang mengatakan: 

Jadi banyak sekali ya bentuknya termasuk kalau kita di sini 
biasanya kita apa ya saling gotong royong lah istilahnya saling 
menciptakan kebersamaan ketika jadi motivasinya kepala 
madrasah itu kita menciptakan kebersamaan agar sesuatu yang 
kita lakukan yang kita rasa itu berat akan terasa ringan sehingga 
yaitu tadi budaya kita juga disini ada yang tertinggal saling 
memberitahu yang lain saling mengingatkan itulah salah satu 
bentuk motivasi dari kepala madrasah. 
 

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Mutammimal yang mengatakan bahwa: 
 
cara peningkatan kepala madrasah untuk guru-guru, jadi 
biasanya itu ada lomba setiap kelas, jadi setiap wali kelas itu 
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diberikan setiap tahun itu setiap penerimaan rapor itu 
diumumkan wali kelas terbaik dari ini dari masing-masing kelas 
siapa yang paling bagus penataan kelasnya, kemudian juga 
biasanya ada guru yang administrasinya paling rapi seperti itu 
diumumkan juga kemudian guru teladan yang paling disiplin 
datang pokoknya ada kategori guru seperti itu dan diumumkan 
setiap ini setiap tahun dan diberikan penghargaan atau hadiah 
diumumkan dan diberikan piagam juga kepada guru-guru, 
seperti itu. 

Hasil observasi terkait peran kepala sekolah berjalan cukup baik 

dengan adanya perencanaan atau program-program yang 

dilaksanakan di Pesantren. Kepala sekolah mampu menjalankan 

perannya dengan melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan 

motivator. Dengan terlaksananya peran kepala sekolah tersebut maka 

guru dapat meningkatkan profesionalitasnya dengan adanya 

dukungan-dukungan utamanya dari kepala sekolah.  

b. Peran Komite Sekolah  

Peran serta orang tua dalam membina anak dalam hal memilih 

lembaga pendidikan itu sudah menunjukkan bahwa orang tua ingin 

melihat anaknya memiliki ilmu pengetahuan agama yang dapat 

mengarahkan hidupnya di masa yang akan datang, dengan tujuan agar 

anaknya menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan 

memilih lembaga pesantren maka artinya orang tua siap untuk 

anaknya di asuh oleh pesantren dengan berbagai persyaratan yang 

harus disetujui. Oleh karena itu, ibu Mutammimal dalam wawancara 

mengatakan: 
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Sebelum masuk pesantren itu sudah ada perjanjian yah bahwa 
anaknya siap untuk diasuh di pesantren ada tanda tangan yang 
ditandatangani di atas materai bahwa hal-hal yang tidak boleh 
dilakukan di pesantren. Kemudian apabila pelanggarannya 
bagaimana maka apa konsekuensi dari pelanggaran itu, itu sudah 
dibaca dengan orang tua masing-masing sehingga apabila bentuk 
mungkin dalam proses pendidikan di pesantren ada santri atau 
santriwati yang berbuat pelanggaran, maka akan dihukum sesuai 
dengan aturan yang berlaku87. 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin tidak hanya orang tua 

yang berasal dari Makassar atau Gowa saja yang memasukkan anaknya 

ke pondok pesantren ini, tetapi juga banyak orang tua santri yang 

berasal dari luar kota seperti papua atau bahkan orang tuanya dari luar 

Negeri atau yang lainnya. Sesuai petikan wawancara yang dikatakan 

oleh salah satu pengurus di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Pak 

Thoriq “Di pesantren ini memang juga banyak sekali anak-anak yang 

berdomisili bahkan ada yang dari Papua dan juga kalau tidak salah 

orang tuanya itu dari Australia juga ada bahkan88”. Hal ini juga 

dijelaskan dalam wawancara bersama Pak Bahrun bahwa ada beberapa 

orang tua santri yang tinggal diluar sulawesi:  

Jadi kan kami ada orang tua juga kami sampaikan di sana kalau ada 
keluhan bisa lewat fokus jadi biasa kalau ada masukkan yang kayak 
orang tua yang jauh itu biasanya itu yang jauh itu masalah liburnya 
biasa dia mungkin tambah libur atau minta supaya keputusan atau 
jadwal liburnya itu di segera ditentukan atau ditetapkan supaya 
mereka bisa lebih awal ini booking tiket pesawat atau kapal lautnya 
jadi biasa kami berkomunikasi dengan orang tua yang jauh diluar 
sulawesi89. 

 
87 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 

88 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

89 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 24 Agustus 2023 
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Berdasarkan Keputusan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 

tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Dari keputusan 

tersebut sekolah menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu dibentuklah komite 

sekolah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa yang mereka 

sebut dengan nama FOKUS (Forum Komunikasi Orang Tua Santri). 

Seperti dalam petikan wawancara dengan Ibu Mutammimal “Kalau di 

pesantren itu namanya FOKUS (Forum Komunikasi Orang Tua Santri) 

itu wadahnya semua disitu”90.  

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Tauhidah salah satu guru di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin yang mengatakan bahwa “Iya 

ada, namanya FOKUS (Forum Komunikasi Orang Tua Santri) Sultan 

Hasanuddin dan memang ada pengurusnya”91. Dengan adanya komite 

sekolah maka perannya diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya profesionalisme guru. 

Panitia pembentukan komite sekolah berasal dari sekolah dan 

masyarakat, yaitu terdiri dari guru, ketua yayasan, dan orang tua santri. 

Seperti dalam  wawancara bersama Kepala Madrasah Bapak 

Kamarullah “Komite sekolah disini itu sekaligus sebagai ketua 

 
90 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 

91 Tauhidah Bakhtiah, S.Si., M.Pd., Guru IPA Terpadu Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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Yayasan”92. Alur pembentukan komite sekolah Pondok Pesantren 

Sultan Hasanuddin berdasarkan standar dari keputusan mendiknas No. 

044/U/2002. Berikut petikan wawancara dengan Pak Bahrun salah 

satu anggota komite sekolah bahwa “komite sekolah itu kan resmi yang 

diatur oleh undang-undang”93. Selain itu Pak Thoriq juga menjelaskan 

dalam wawancara: 

Sudah lama dibentuk sudah beberapa tahun bahkan sudah lebih 10 
tahun kayaknya terbentuk itu, jadi orang tua semua diundang 
untuk pembentukan komite sekolah kemudian waktu itu terpilih 
ustad bakhtiar sebelum dia belum jadi ketua yayasan waktu itu dia 
yang terpilih jadi ketua komite kemudian dibentuklah pengurus-
pengurusnya termasuk salah satunya saya94. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Ibu Mutammimal dalam wawancara:  

Sudah ada anggota mulai dari ketua sampai bendahara ya seperti 
susunan pengurus sebagaimana biasanya, jadi ada memang 
pengurusnya juga dan itu melibatkan semua orang tua santri. 

Berdasarkan kepmendiknas No. 044/U/2002 komite sekolah 

memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, 

pengontrol dan mediator. Keberadaan komite sekolah mempunyai 

kedudukan yang penting untuk sekolah yang kontribusinya diharapkan 

dapat bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme guru. Berikut 

kontribusi komite sekolah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin: 

 
92 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

93 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 24 Agustus 2023 

94 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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1) Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan 

Peran komite sebagai pemberi pertimbangan dengan bentuk 

pelaksanaannya seperti memberikan masukan terhadap proses 

pengelolaan pendidikan di sekolah. Selain itu komite sekolah harus 

memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Keberadaan 

komite sekolah sangat penting dalam memberi pertimbangan, seperti 

yang dikatakan salah satu anggota komite sekolah Pak Bahrun dalam 

wawancara:  

Komite sekolah ada hal-hal penting rapat penting itu dilibatkan 
komite sekolahnya kayak kalau rapat di awal tahun ajaran baru 
kalau ada keputusan-keputusan penting nah itu biasanya komite 
sekolah itu dilibatkan95. 
 
Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap 

penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh 

sekolah. Seperti pada penjelasan Pak Thoriq dalam wawancara:  

Jadi, untuk tugasnya komite ini kan salah satu tugasnya itu 
meningkatkan mutu, jadi biasanya itu setiap rapat misalnya 
rapat beberapa kali itu revisi kemarin apa visi dan misi 
pesantren itu dilibatkan juga komite sekolah, kemudian 
termasuk di rapat-rapat awal tahun itu tentang penganggaran 
atau rencana kerja Madrasah biasanya dilibatkan juga komite 
sekolah96. 
 

 
95 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 24 Agustus 2023 

96 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap 

pengelolaan pendidikan seperti pelaksanaan program dan kurikulum. 

Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Pak Bahrun: 

Biasanya kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh orang 
tua itu selama ini sangat diperhatikan oleh pihak madrasah 
biasanya usulan-usulan saran itu bahkan terkait hari libur 
terkait hari libur saja itu sangat diperhatikan usulan dari orang 
tua begitu juga dengan fasilitas-fasilitas dan hal yang berkaitan 
langsung dengan kurikulum 
 
Pernyataan di atas telah memberikan gambaran atas kinerja 

komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam 

peningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa. Keberadaannya memang tidak selalu berada di 

sekolah tapi beberapa kontribusi komite dalam melakukan perannya 

masih terlihat utamanya dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Seperti yang di katakan oleh Pak Bahrun salah satu guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin: 

Sangat berperan juga dalam meningkatkan profesionalisme 
guru kenapa karena saran-saran dari orang tua itu diperhatikan 
dan menjadi bahan untuk meningkatkan profesionalisme guru 
khususnya dalam hal pelayanan akademik di ruang-ruang 
kelas97. 
 
Pernyataan dari petikan wawancara tersebut memberikan 

gambaran bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 

dilihat dari teori dari Engkoswara dan Aan komariah mengenai peran 

apa saja yang seharusnya dilakukan komite sebagai pertimbangan. 

 
97 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 24 Agustus 2023 
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Pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana seperti 

pertimbangan terhadap tenaga pendidik dan kurikulum. Diharapkan 

komite sekolah dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan 

perannya sebagai pemberi pertimbangan. 

2) Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung 

Bentuk dukungan komite sekolah bisa berupa materil dan moril. 

Moril seperti pemantauan dan masukan atau motivasi terhadap kondisi 

daripada tenaga pendidik atau guru, dan non pendidik dalam hal ini 

adalah staf karyawan merupakan dukungan yang harus diberikan 

komite sekolah, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa 

pemantauan (Melihat kondisi fisik) kondisi sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah. Hal ini di dukung dengan penjelasan dari salah satu guru 

di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin: 

Tentunya kalau peningkatan profesional itu ada memang 
pertemuannya setiap ada masalah juga yang berkaitan dengan 
pesantren, maka juga akan dikomunikasi di forum orang tua 
santri itu dan sumbang saran dan di forum itu juga diperhatikan 
oleh pesantren sehingga apa-apa hal yang perlu ditingkatkan 
baik itu dari pendidik yang ada di pesantren maupun mungkin 
kondisi pesantren itu juga atas saran-saran dari orang tua santri 
yang tergabung dari forum orang tua santri tersebut, jadi 
memang kondisi di pesantren itu tidak lepas dari saran dan 
dukungan dari orang tua santri98.  

 
Seperti yang juga disampaikan oleh Kepala Madrasah dalam 

petikan wawancara yang mengatakan bahwa “terkait dengan 

kebutuhan Madrasah beliau sering mendiskusikan bagaimana 

 
98 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 
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kebutuhan-kebutuhan dalam  rangka melengkapi sarana dan prasarana 

sekolah”. Hal yang sama dijelaskan oleh Pak Akbar dalam petikan 

wawancara yang mengatakan “Sudah beberapa berapa dalam rangka 

pelayanan mutu sudah beberapa bantuan yang diberikan ke pesantren 

berbentuk bangunan fisik”99.  

Di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin ini para orang tua 

sangat bersemangat dalam mendukung pendidikan, sehingga banyak 

sekali sumbangsih yang diberikan baik secara materil dan moril. Hal ini 

ditandai dengan wawancara bersama salah satu guru Pak Bahrun yang 

mengatakan: 

Pembentukan FOKUS ini merupakan bentuk semangat dari 
orang tua santri dan santriwati untuk semakin memperluas 
peranannya di dalam keikutsertaan untuk membangun 
Pesantren Sultan Hasanuddin secara bersama-sama jadi ini 
keunikan tersendiri, Kenapa? karena FOKUS itu menurut 
sejarahnya memang berasal dari inisiatif orang tua untuk 
membantu aspek-aspek yang Pesantren itu masih belum bisa 
maksimal sehingga dengan adanya Forum Komunikasi orang tua 
santri ini sebagai bentuk nyata dan perluasan fungsi daripada 
komite sekolah itu sendiri100. 
 
Selain itu, melakukan koordinasi dukungan sarana dan 

prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan sekolah, 

dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran dan program 

sekolah. Seperti yang telah dijelaskan dalam rangkuman petikan 

wawancara berikut oleh Pak Akbar:  

 
99 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 21 Agustus 2023 

100 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 24 Agustus 2023 
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Biasanya di pengadaan sarana dan prasarana sekolah itu tadi 
biasanya kami ada program ada semacam gerakan wakaf tunai 
namanya jadi kalau ada orang tua yang mau menyumbang 
biasanya lewat komite kemudian nanti komite yang menggali 
atau mungkin menanyakan ke kepala madrasah apa-apa 
kebutuhannya kalau bisa dibiayai atau diadakan itu diadakan 
oleh komite sekolah lewat sumbangan sukarela atau dari orang 
tua santri101. 
 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pak Thoriq terkait dengan 

dukungan sarana dan prasarana untuk kepentingan pesantren: 

Alhamdulillah termasuk juga ini FOKUS bahkan merencanakan 
untuk pembangunan gedung olahraga baru yang insyaAllah 
akan bangun di sini jadi setiap periode jadi FOKUS itu 
sebenarnya organisasi orang tua santri itu sekaligus menjadi 
wadah untuk bagaimana menyalurkan bantuan dari orang tua 
yang akan diwujudkan jadi ada kepengurusannya itu dia 
memiliki program masing-masing kepengurusan memiliki 
program yang insyaAllah akan menjadi bantuan untuk 
kemajuan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin ini102. 
 

Penjelasan tersebut kembali dipertegas oleh Ibu Tauhidah 

dalam wawancaranya yang mengatakan:  

Disitu ada 4 bangunan kelas itu bantuan dari orang tua-orang 
tua yang menyumbang ada kelasnya dan sekarang juga sedang 
pembangunan GOR (Gedung Olahraga) yah sementara 
pengumpulan dana dan sementara pembangunan mi103. 
 
Keberadaan komite sekolah ini sangat membantu bukan hanya 

untuk kepentingan Pesantren, tetapi juga untuk orang tua yang 

mungkin kurang mampu namun tetap ingin menyekolahkan anaknya di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. Sehingga banyak sekali 

 
101 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 21 Agustus 2023 

102 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

103 Tauhidah Bakhtiah, S.Si., M.Pd., Guru IPA Terpadu Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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sumbangsih-sumbangsih dari orang tua santri yang diberi kelebihan 

rezeki agar proses pendidikan tetap berjalan maksimal. Hal ini 

disampaikan oleh salah satu anggota komite sekolah Pak Bahrun yang 

menjelaskan dalam wawancara:  

Jadi keterlibatan orang tua di sini kalau untuk fokus bukan 
bukan kewajiban dan bukan juga arahan dari pihak pesantren 
tapi betul-betul inisiatif dari orang tua itu sendiri sebagai 
perluasan fungsi peran dari komite sekolah104. 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota komite 

sekolah Bapak Akbar dalam wawancara yang mengatakan bahwa: 

Jadikan ini sumbangan ini juga sebenarnya usulan dari orang 
tua, menurutnya pembayaran yang selama ini dibayar oleh 
orang tua itu tidak seimbang dengan fasilitas makanan yang 
diberikan jadi ada beberapa orang tua yang mengusulkan bahwa 
orang tua yang mempunyai kelebihan rezeki itu bisa 
menyumbang bisa pembayarannya nanti  bisa ditambah maka 
dari itu lewat komite ini dibuatlah program yang namanya 
program wakaf tunai itu banyak orang tua yang biasa ini 
menyumbang kemudian kita kumpul kita bermusyawarah apa 
yang menjadi kebutuhan pondok demikian kita biayai105. 
 
Selain itu, orang tua juga diberikan fasilitas, seperti yang 

dikatakan oleh Pak Bahrun dalam wawancara: 

Pengurus selanjutnya melihat ada orang tua yang dari luar 
daerah mau menginap disitu agak susah kalau harus di 
sunguminasa atau di Makassar penginapannya nah akhirnya 
beralih lagi pembangunannya ke wisma untuk orang tua 
kemudian di kepengurusan selanjutnya jumlah santri dan 
santriwati tidak muat di masjid jadi masjid lagi jadi inisiatif itu 
sebenarnya kalau FOKUS dari orang tua sendiri tidak dicampuri 
sama Madrasah dan lebih ke fasilitas Pondok bukan ke fasilitas 
madrasah106. 

 
104 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 

105 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 

106 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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Kemudian dilanjutkan lagi: 
 
Mereka anu mi turunan untuk salurkan sedekah infaqnya itu di 
pesantren untuk tujuan pembangunan ruang kelas diorganisir 
dengan oleh masing-masing orang tua ji jadi tidak bersifat wajib 
kalau fokus yang anu saja yang punya kelebihan untuk sedekah 
dan infaq nah itu.  
 
Adapun dukungan materil bisa berupa pemberian beasiswa 

kepada siswa berprestasi, dalam bentuk buku unuk perpustakaan, 

dukungan dana untuk kegiatan siswa misalnya perlombaan atau 

olimpiade atau kegiatan lainnya. Hal ini di dukung dengan penjelasan 

dari Pak Thoriq dalam wawancara:  

Selain sarana dan prasarana dan lain-lain termasuk juga orang 
tua santri itu banyak sekali yang antusias misalnyaa ketika 
bahkan masalah penugasan tentunya ketika ustadzahnya ingin 
membuat suatu proyek misalnya pada mata pelajaran prakarya 
atau seni budaya  itu orang tuanya ambil peran juga dan 
penentuannya yang komunikasikan Ustadzah bagaimana kalau 
seperti ini apakah bisa sehingga nanti secara tidak langsung 
orang tua juga berperan disitu untuk menghasilkan Ini kan juga 
santri juga biasa membuat sebuah  karya apakah itu dari 
Kaligrafi atau karya-karya dari daur ulang dan lain-lain itu 
semua banyak turut andil dari orang tua Santri107. 
 

Begitulah petikan wawancara yang dilakukan di sekolah, 

menggambarkan kinerja komite yang sebenarnya mengarah kearah 

yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan bentuk 

dukungan yang sudah terlihat yaitu pengadaan sarana prasarana 

sumbangsih dalam bentuk pemikiran seperti masukan dan pendapat, 

namun belum terlalu mencakup pada mutu guru. Berikut adalah 

petikan wawancara komite sekolah yang dirangkum oleh peneliti: 

 
107 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung 
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Kalau masalah profesionalisme guru itu kami tidak terlalu ikut 
campur, tapi biasanya kami hanya menitipkan pesan biasanya di 
awal-awal tahun ajaran baru melalui kepala madrasahnya108. 
 

Petikan wawancara tersebut menggambarkan bahwa peran 

komite sekolah dalam melakukan dukungan belum dilakukan secara 

maksimal. Berdasarkan hasil wawancara terkait dukungan komite 

sekolah tersebut komite masih kurang memantau keadaan guru, 

namun ketika rapat mengenai tetap memberikan masukan. Diharapkan 

komite dapat berperan secara maksimal dalam melakukan perannya 

sebagai pendukung, seperti melihat kondisi tenaga pendidik apakah 

perlu ditambah atau tidak, dan melakukan evaluasi terhadap 

pengadaan sarana prasarana. 

3) Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol 

Peran komite sebagai pengontrol perwujudannya adalah dalam 

bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan 

disekolah, melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang 

diambil sekolah, melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas 

perencanaan dan program sekolah, memantau penjadwalan dan 

sumber daya pelaksana program, melakukan pengawasan terhadap 

alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan 

pengawasan terhadap partisipasi stakeholder sekolah pada program 

sekolah, memantau keadaan peserta didik seperti hasil kenaikan kelas, 

 
108 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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ujian nasional, seperti itulah peran yang seharusnya dilakukan oleh 

komite sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian, komite sekolah di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa telah menjalankan perannya 

sebagai pengontrol, hal ini ditandai dengan hasil wawancara bersama 

Kepala Madrasah yang mengatakan “Satu diantaranya karena beliau 

selalu berada disini tentu saja turut memantau bagaimana pelaksanaan 

kegiatan”109. Yang di maksud beliau adalah ketua yayasan sekaligus 

ketua komite sekolah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Artinya 

beliau telah mengontrol ketika ada kegiatan yang dilakukan di 

Pesantren baik itu secara langsung atau melalui rapat-rapat atau 

pertemuan dengan orang tua santri seperti yang dikatakan salah satu 

guru dalam wawancara:  

Kalau di pesantren itu namanya FOKUS (Forum Komunikasi 
Orang Tua Santri) itu wadahnya semua disitu, ada 
pertemuannya memang dilaksanakan berapa kali pertemuan, 
jadi ada jadwal pertemuannya untuk orang tua, kemudian ketika 
juga ada kegiatan-kegiatan pesantren itu juga dilibatkan FOKUS 
itu110.  
 
Selain itu, peran komite sekolah sebagai pengontrol tidak hanya 

melalui pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat atau secara langsung,  

 
109 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 

110 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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namun juga dilakukan secara online misalnya via whatsapp. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara bersama Bapak Kamarullah:  

Jadi, mereka mengambil nomor gurunya masing-masing dan 
juga mereka punya grup whatsapp setiap kelas. Jadi, grup itu 
umpama setiap kelas 1 itu ada grup guru wali kelasnya 
kemudian ada pembina asramanya dan orang tua santri, jadi 
mereka bisa langsung bertanya tentang keadaan anak mereka di 
grup itu atau bisa juga langsung menelfon ke pembina 
asramanya. 

Proses pengontrolan ini terus dilakukan oleh komite sekolah 

dalam hal ini orang tua santri, jika ada yang dilihat masih kurang maka 

akan dibicarakan bersama para orang tua untuk diberikan solusi. 

Seperti yang dikatakan oleh Pak Bahrun dalam hasil wawancara:  

Jadi peranan FOKUS itu lebih khusus kepada inisiatif melihat 
hal-hal apa yang masih dirasa perlu orang tua membantu 
pembangunan Pondok secara fisik111. 
 
Petikan wawancara diatas telah memberikan gambaran kinerja 

komite sekolah sebagai pengontrol sudah baik. Tetapi masih ada peran 

kontrol yang belum dilakukan komite seperti memantau organisasi 

sekolah, memantau angka mengulang dan bertahan siswa. 

4) Komite Sekolah Sebagai Mediator 

Peran komite sebagai mediator wujudnya berupa penghubung 

antara kepala sekolah dengan masyarakat atau tokoh masyarakat, 

kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan 

sekolah itu sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan serta murid, selain 

 
111 Bahrun Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 



95 
 

 
 

itu komite juga ikut serta dalam membuat masukan kebijakan, 

keputusan dan beberapa program pendidikan kepada sekolah. Seperti 

yang dikatakan oleh Pak Thoriq dalam wawancara:  

Pembagian anggota juga termasuk sebagai penghubung 
antara orang tua orang tua santri dengan Pesantren 
kemudian pesantren dengan masyarakat kemudian dengan 
pemerintah setempat112. 
 

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota komite 

sekolah Bapak Akbar dalam wawancara:  

Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik biasanya 
orang tua tidak langsung, kalau ada keluhan atau masukan 
atau kritikan saran itu biasanya lewat komite kemudian 
komite yang sampaikan ke pimpinan atau kepala sekolah 
atau kepala madrasah113. 
 

Begitupun dengan penjelasan Kepala Madrasah dalam hasil 

wawancara yang mengatakan: 

pembina asrama inilah yang akan langsung berkomunikasi 
dengan orang tua santri/santriwati apabila terdapat suatu 
informasi atau mungkin orang tuanya yang mungkin ingin 
berbicara dengan anaknya itu melalui pembina asramanya 
yang juga termasuk dalam komite sekolah114. 

 
Adanya komunikasi yang baik dengan para orang tua santri, 

maka peran komite sekolah ini sangat membantu misalnya ada 

kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan yang masih kurang maka 

 
112 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung 

113 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 

114Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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akan diatasi dengan baik atau memberi masukan untuk guru-guru. Hal 

ini ditandai dengan pernyataan Ibu Tauhidah dalam wawancara:  

Yah pastinya karena dengan adanya komunikasi yang lebih 
intens dengan orang tua pasti lebih meningkatkan kualitas 
mengajar juga termasuk misalnya ada kebutuhannya siswa 
yang kurang buku pulpen itu semua bisa teratasi. 
 

Hal ini juga didukung oleh Pak Akbar ditandai dalam hasil 

wawancara: 

Komite sekolah ini sangat membantu keberadaannya sangat 
membantu orang tua karena kita bisa berkomunikasi 
bertukar pikiran tentang peningkatan profesional atau 
tanggung jawab guru di pesantren115. 
 

Kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Thoriq terkait wadah yang 

menjadi media orang tua santri dalam menyampaikan suaranya:  

Terkhusus masalah wadah yang menaungi masalah 
komunikasi dengan orang tua itu kita di pondok itu memiliki 
grup yang khusus komunikasi para orang tua bahkan orang 
tua yang memiliki grup yang namanya grup FOKUS itu yang 
menaungi semua orang tua santri yang ada di Pesantren 
Sultan Hasanuddin ini berkomunikasi dengan pihak Pondok 
baik itu wali kelasnya dengan guru BK-nya atau bahkan 
kepala madrasah dan ketua Yayasan bahkan dengan FOKUS 
itu artinya sebagai wadah dan perwakilan orang tua santri 
yaitu Forum Komunikasi Orang Tua Santri (FOKUS). 
 

Dengan terus berjalannya silaturahmi dengan orang tua ini 

memberikan dampak positif untuk Pondok utamanya dalam 

mensosialisasikan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Hal ini 

ditandai dengan hasil wawancara bersama Pak Thoriq: 

Rata-rata santri yang mondok disini hasil dari kerja keras itu 
tadi grup FOKUS, jadi memang proses apa namanya 
publishingnya atau informasi pondok pesantren ini terhadap 
dunia luar itu melalui FOKUS itu tadi untuk masalah marketing 

 
115 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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istilahnya bahasa kasarnya kalau tadi marketingnya itu dia tidak 
secara besar-besaran begitu, tetapi dia melalui kepercayaan 
masyarakat, kemudian dari komunikasi itu tadi orang tua 
sendiri yang mempercayakan bahwasanya akhirnya banyak 
anaknya mungkin dari saudaranya yang akhirnya menjadi satu 
keluarga makanya Pesantren ini sebenarnya bukan milik 
yayasan tetapi milik orang tua santri semuanya karena 
didalamnya banyak sumbangsih yang dibangunkan atau 
makanya fokus itu juga kebanyakan alumni dari pesantren ji 
juga, mensyiarkan pondok ini116. 
 

Berdasarkan kepmendiknas No. 044/U/2002 komite sekolah 

telah menjalankan perannya dengan baik. Namun, ada beberapa peran 

yang belum dilakukan sehingga menyebabkan kurang berperannya 

komite sekolah secara aktif. Akan berbeda cerita jika komite sekolah 

benar-benar ikut serta dalam menjalankan perannya di sekolah, maka 

jelas akan ada perbedaan yang besar. Karena keberadaan komite 

sekolah yang ada di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin belum 

melakukan perannya secara keseluruhan berdasarkan amanat 

Keputusan Mendiknas No. 044/2002 dan teori dari Engkoswara dan 

Aan Komariah dan teori pendukung lainnya.  

Jika komite sekolah berperan aktif maka akan ada peningkatan 

profesionalisme guru di sekolah, karena sekolah akan dipantau atau 

dicek terus oleh komite sekolah. Jika komite sekolah dan sekolah 

berjalan secara bersama-sama dan benar-benar aktif dalam 

menjalankan perannya dan tanggungjawabnya masing-masing maka 

mutu dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin akan mengalami 

 
116 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung 
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peningkatan kearah yang lebih baik dan apa yang menjadi visi misi dari 

sekolah bisa terwujud dengan baik. 

3. Tantangan dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia 

untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. 

Guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan 

pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita 

menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa 

menjadi bangsa yang yang maju dimasa yang akan datang. Dapat 

dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, 

bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Serangkaian masalah yang meliputi dunia pendidikan dewasa ini 

masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Mulai dari kualitas 

tenaga pendidik yang belum mencapai target hingga masalah 

kesejahteraan guru. Seringkali dinilai tidak sinkron, akibatnya kepala 

sekolah ragu-ragu untuk mengambil kebijakannya.  

Faktor lain yang mempengaruhi ada atau tidaknya dukungan 

masyarakat dan orangtua juga menjadi tantangan tersendiri. Yang kerap 

kali ditemui yakni masyarakat dan orang tua belum secara penuh 

mendukung program-program sekolah sehingga sekolah kurang dapat 

berkembang secara maksimal. Boleh dikatakan tingkat kualitas dan 

kompetensi guru menjadi kendala, mulai dari guru yang tidak memiliki 

kelayakan kompetensi untuk mengejar mata pelajaran tertentu, hingga 

rendahnya tingkat profesionalisme guru itu sendiri.  
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Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa masih kurangnya 

media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan Ibu Tauhidah 

dalam wawancara: 
 
Yahh kurang lebih 70% lah karena saya kan juga guru IPA di’, 
jadi yah kurangnya itu di kesediaan lab, kan harusnya itu kalau 
IPA harus lebih ada 30% lab ada 70% teori tapi kalau disini 
labnya masih terbatas jadi yah kurang di labnya117 

Selain itu, masih ada guru yang belum tersertifikasi, hal ini ditandai 

dalam petikan wawancara bersama bersama Kepala Madrasah yang 

mengatakan bahwa “baru 12 orang dari 49 orang”. Artinya belum semua 

guru telah mendapatkan sertifikasi. Selain itu, salah satu guru di Pondok 

Pesantren Hasanuddin Ibu Mutammimal juga mengatakan dalam 

wawancara:  

 
Walaupun mungkin ada beberapa yang belum tersertifikasi 
karena kita tahu bagaimana sertifikasi itu didapatkan dengan 
berbagai langkah-langkah tidak serta merta langsung 
sertifikasi118 

Masih ada beberapa guru yang mengajar dengan model 

pembelajaran yang masih klasik (konvensional), artinya guru lebih aktif 

daripada siswanya, padahal di zaman sekarang ini siswa harus lebih aktif 

agar bisa menonjolkan bakat dan minatnya serta sekolah tidak tertinggal 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan 

hasil wawancara bersama kepala Madrasah:  
Ya masalahnya itu masih pertama saya lihat itu masih ada guru 
yang model pembelajarannya masih menggunakan model 
konvensional ya model konvensional kemudian yang kedua 
masih ada yang belum lancar penggunaan ITnya, sudah bisa 
hanya saja masih ada yang belum lancar 

 
117 Tauhidah Bakhtiah, S.Si., M.Pd., Guru IPA Terpadu Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 

118 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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Mendengar kepala sekolah mejelaskan terkait guru yang masih 

kurang dalam pengunaan IT, maka hal ini juga menjadi salah satu 

penyebab sehingga beberapa guru masih menggunakan model 

konvensional karena mereka belum terlalu mahir untuk menggunakan IT 

dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, tantangan lain adalah banyaknya orang tua yang 

berdomisili jauh dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin seperti dalam 

petikan wawancara bersama Pak Bahrun “karena kalau orang tua kan 

kalau di pondok itu tidak tinggal dekat pondok toh banyak yang 

domisilinya jauh”, hal ini disampaikan juga oleh Bapak Thoriq: 
 
Domisili jauh dari sekolah yah jadi di pesantren ini memang juga 
banyak sekali anak-anak yang berdomisili bahkan ada yang dari 
Papua dan juga kalau tidak salah orang tuanya itu dari Australia 
juga ada bahkan. 

Hal ini menjadi tantangan juga untuk kepala Madrasah dan komite 

sekolah yang terkadang terjadi kesalapahaman karena ada yang tidak 

mengikuti pertemuan orang tua santri, ada yang hanya terima hasil akhir 

rapat seperti yang dikatakan oleh salah satu pengurus komite sekolah 

dalam hasil wawancara berikut:  
Biasanya kalau ada masalah-masalah di pondok itu tidak 
berkomunikasi lebih awal dengan pengurus FOKUS atau biasa 
langsung di grup saja marah-marah karena mungkin orang tua 
yang tidak baik anaknya itu yang menjadi tantangan seperti 
komunikasi belum terlalu ini terlalu lancar, mungkin itu yang 
menjadi tantangan yang komunikasi yang terlalu ini tidak 
terlalu lancar biasa ada langsung masuk di grup tidak melalui 
pengurus komite119. 

Padahal, feedback dari orang tua ini menjadi salah satu alat yang 

bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan 

mendengarkan kritik dan saran dari orang tua santri atau komite sekolah. 

 
119 Akbar Adam, S.Pd., M.Pd., Komite Sekolah Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung 
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Selain itu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, maka kepala 

Madrasah dan komite sekolah harus komunikasi lebih ekstra dengan orang 

tua santri agar para orang tua juga siap dengan keputusan-keputusan yang 

telah dirapatkan, seperti yang katakan oleh Pak Akbar dalam hasil 

wawancara berikut:  

 
Jadi kan kami ada orang tua juga kami sampaikan disana kalau 
ada keluhan bisa lewat fokus jadi biasa kalau ada masukan yang 
kayak orang tua yang jauh itu biasanya itu yang jauh itu masalah 
liburnya biasa dia mungkin tambah libur atau minta supaya 
keputusan atau jadwal liburnya itu di segera ditentukan atau 
ditetapkan supaya mereka bisa lebih awal ini booking tiket 
pesawat atau kapal lautnya jadi biasa kami berkomunikasi 
dengan orang tua yang jauh diluar Sulawesi. 

Hasil wawancara di atas bahwa tantangan dalam melaksanakan 

profesionalisme guru itu berkenaan dengan sarana prasarana yang kurang 

memadai, beberapa guru belum mendapatkan sertifikasi. Masih ada 

beberapa guru yang mengajar dengan metode lama, sementara 

perkembangan teknologi semakin cepat sehingga menuntut guru lebih 

proaktif terhadap perkembangan. 

4. Upaya Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam Peningkatan 

Profesionalisme Guru  

Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para informan dalam 

penelitian ini yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa: 

a. Pengadaan Pelatihan 

Salah satu poin yang menjadi upaya Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin adalah dengan mendelegasikan para guru untuk mengikuti 
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pelatihan-pelatihan, workshop, ataupun seminar-seminar baik yang 

dilaksanakan dari pihak pesantren maupun diluar pesantren. Ibu 

Mutammimal menyatakan dalam wawancara:  

Kalau untuk kepala madrasah sendiri, beliau kadang mengikutkan 
guru-guru dalam pesantren itu dalam pelatihan-pelatihan 
peningkatan kualitas guru. Jadi, digilir guru-gurunya itu untuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu pelatihan terkait mata 
pelajarannya ataupun pelatihan tentang cara mendidik di 
lingkungan pondok pesantren. Pokoknya banyak kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan contohnya saja tadi itu mengikutkan guru-guru 
dalam pelatihan-pelatihan meningkatan kualitas dan lain 
sebagainya. 
 
Mengikutsertakan para guru dalam pelatihan-pelatihan menjadi hal 

yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru, sehingga 

untuk dapat mengikut pelatihan yang ada pelaksanaan pelatihan tersebut 

dilakukan dengan menyesuaikan jadwal guru, misalnya pada hari libur 

santri atau meliburkan para santri atau bisa juga diambil alih oleh guru lain 

agar para guru dapat mengikuti pelatihan tersebut dan tetap mendapatkan 

ilmu dari pelatihan tersebut. Seperti yang dikatakan Kepala Madrasah 

dalam wawancara: 

Workshop itu biasa kita laksanakan di selesai liburan anak atau kadang 
juga diliburkan juga dalam satu hari itu seandainya dia perlukan dan 
diambil alih, kami berharap diambil alih kegiatannya oleh teman-teman 
penanggung jawab kepesantrenan120. 
 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Tauhidah dalam wawancara: 
 
Kalaupun ada workshop tatap muka atau langsung ya terpaksa izin, kan 
ada yang guru BK, guru BK itu yang siap menggantikan guru yang 
berhalangan hadir termasuk kalau ada yang izin ikut pelatihan121. 

 
120 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

121Tauhidah Bakhtiah, S.Si., M.Pd., Guru IPA Terpadu Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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Ibu mutammimal juga memaparkan pendapatnya tentang kerjasama antar 

guru dalam mengikuti pelatihan sebagai berikut: 

Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka bergilir untuk mengikuti 
pelatihan dan alhamdulillah di pesantren itu ada guru yang 
berhalangan seumpama mengikuti kegiatan maka akan ada guru yang 
lain yang siap untuk mengganti.122  

 
Di samping itu, guru-guru juga mengikuti kegiatan pelatihan ini baik 

secara internal maupun eksternal. Seperti yang dilaksanakan dalam 

wawancara dengan Bapak Thoriq: 

Diluar sana banyak juga aspek-aspek lain yang mendukung yang 
mungkin bisa sejalan dengan tujuan-tujuan Pendidikan, tentunya 
makanya salah satunya di BKP resmi juga dan banyak lembaga-
lembaga yang saya ikuti juga yang saya aktif di dalamnya itu semua 
sebenarnya basicnya hampir sama dengan pendidikan jadi 
kesibukannya tidak terlepas juga dari profesinya sebagai guru123. 
 

Selain itu, kepala sekolah juga melibatkan instansi dari luar 

misalkan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pelatihan untuk 

diikiuti oleh guru di Pondok pesantren Sultan Hasanuddin. Seperti yang 

ditambahkan oleh Bapak Thoriq dalam wawancara: 

Termasuk juga mungkin ya beberapa orang tua santri itu kan banyak 
yang termasuk juga dari UIN juga itu ada salah satu ketua jurusan atau 
dekan kalau tidak salah dari fakultas dakwah. Itu kan juga salah satu 
orang tua santri dari sini yang akhirnya dia menciptakan kerjasama 
dengan pihak pondok baik itu dengan santri dan para guru dan 
Pesantren ini menciptakan kerjasama untuk salah satunya peningkatan 
kualitas santri juga lulusan santri dan profesionalitas guru juga 
termasuk karena kita juga banyak disini orang tua santri yang hebat 
juga yang artinya mensumbangsihkan ilmunya juga melalui pelatihan-
pelatihan yang biasa diadakan di baruga Ahmad Husein. 

 

 
122 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 

123 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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b. Pengadaan Supervisi Pendidikan 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru maka salah satu tugas 

yang perlu dilakukan oleh Kepala Madrasah yaitu mengadakan supervisi. 

Oleh karena itu, bapak Kamarullah dalam wawancaranya mengatakan 

bahwa:  

Pengembangan profesionalisme guru itu yang pertama kita adakan 
dulu penelitian sejauh mana gambaran sumber daya manusia yang ada 
di Madrasah ini melalui salah satunya melalui supervisi pendidikan, 
jadi kita adakan dulu mengetahui gambaran bagaimana sumber daya 
manusia guru disini melalui supervisi pendidikan124. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bu Mutammimal selaku guru di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dari hasil wawancara 

dijelaskan: 

Kalau proses supervisi itu sudah ada yah dari dulu dan itu dilakukan 
memang setiap terjadwal juga supervisinya. Kalau supervisi kepala 
sekolah itu sering sekali mensupervisi guru-guru di pesantren, jadi 
bergantian mulai dari mata pelajaran-mata pelajaran apa saja125. 

 
Kunjungan kelas Gywn mengistilahkan classroom visitation. Dengan 

kunjungan kelas supervisor/kepala madrasah dapat mengetahui apakah 

guru-guru menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang 

telah disusun, serta melihat secara langsung kemampuan guru mengajar di 

kelas.  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor, Kepala 

Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Pak Kamarullah 

 
124 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

125 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 
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melakukan kunjungan kelas untuk dapat menyaksikan langsung proses 

guru mengajar di kelas menyampaikan materi kepada siswa dan juga 

memberikan arahan kepada guru dalam proses pembelajaran. Seperti 

dijelaskan pada hasil wawancara dengan bapak Kamarullah sebagai 

berikut: 

Memonitor setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas karena 
kunjungan kelas itu sebagai bentuk supervisi dalam proses 
pembelajaran dari bentuk supervisi 

 
Selain itu, proses supervisi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah 

yaitu dengan melakukan pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi dapat 

dilakukan setelah kunjungan kelas atau sebelum kunjungan kelas. 

Pertemuan pribadi juga tidak hanya membahas mengenai supervisi, tetapi 

juga membahas mengenai masalah atau kesulitan guru yang sedang 

dihadapi.  

Pada pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan profesionalisme 

guru, kepala sekolah juga menerapkan pertemuan pribadi dengan guru 

yang melakukan kesalahan atau melaksanakan tugas kurang baik dengan 

menemui saat di kelas, memanggil guru tersebut ke ruang kepala sekolah 

maupun secara langsung saat kepala sekolah melihat suatu tindakan 

kesalahan dari guru dan kemudian diberikan penjelasan terkait dengan 

kesalahan yang dilakukan dan juga sekaligus diberikan pengarahan oleh 

kepala sekolah. Seperti yang sampaikan oleh bapak Kamarullah dalam 

wawancara: 

Tentunya dimulai dari bagaimana di awal pengajaran baru itu yang 
pertama kita mengingatkan kembali kepada semua guru akan tugas 
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dan tanggung jawabnya artinya memahamkan kepada mereka tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai guru baik saat diskusi formal dan non 
formal126 

 
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pak Thoriq selaku guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin terkait komunikasi dengan kepala Madrasah 

dari hasil wawancara dijelaskan: 

Setiap keputusan khususnya di pondok ini di Madrasah ini kepala 
madrasah itu semua dikomunikasikan kepada semua guru sehingga 
komunikasi dan apa yang kepala madrasah inginkan juga bisa diketahui 
secara transparan karena itu yang dikhawatirkan terkadang dua aspek 
ini ya kalau tidak saling transparan kadang menimbulkan juga 
ketidaksesuaian, makanya kalau menurut saya inti dari bagaimana 
sehingga menyikapi masalah tersebut adalah sebaiknya kita 
transparan dan saling komunikasi terbuka satu sama lain127. 

Hal ini kembali di pertegas oleh Bapak Kamarullah selaku kepala 

Madrasah yang mengatakan dalam wawancara bahwa: 

Diskusi guru diskusi bersama seandainya ada hal-hal yang perlu 
ditindaklanjuti kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru 
jadi itu tidak hanya pada waktu tertentu tetapi pada setiap saat128 

Pengadaan supervisi ini menjadi suatu hal yang penting dalam 

meningkatkan profesionalisme guru karena dengan supervisi ini para guru 

menjadi lebih bersemangat dan termotivasi misalnya dalam 

mempersiapkan bahan ajar, menggunakan metode belajar yang tidak 

monoton dan lain sebagainya. Seperti dalam wawancara bersama salah 

satu guru yakni Ibu Mutammimal di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin:  

Ya kalau tentunya kalau ada supervisi dari kepala sekolah itu akan lebih 
meningkatkan kreativitas dari guru-guru banyak guru yang awalnya 

 
126 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

127 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

128 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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biasa-biasa saja seperti itu dalam pembelajaran lebih termotivasi lagi 
untuk meningkatkan cara pengajarannya di dalam kelas seperti media-
media dan metode-metode yang diajarkan di dalam kelas karena 
memang supervisi ini mungkin selalu diterapkan di pesantren dan itu 
semua guru-guru itu memang sudah mempersiapkan dari awal 
misalnya mungkin saja tiba-tiba gilirannya untuk di supervisi jadi 
mereka sudah mempersiapkan sebelum datangnya supervisi itu untuk 
mata pelajaran mereka129. 

 
c. Pengadaan Kompetisi antar Guru untuk Memotivasi Peningkatan 

Profesionalisme Guru 

Salah satu hal yang dilakukan oleh kepala Madrasah di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin dalam meningkatkan profesionalisme guru 

yaitu dengan mengadakan kompetisi antar guru. Dengan adanya kompetisi 

ini maka Kepala Madrasah dapat mengarahkan guru agar memperoleh 

gambaran atau perbandingan tentang keefektifan proses pembelajaran 

guru lain. Ibu Mutammimal sebagai salah satu guru di Pondok Pesantren 

Sultan Hasanuddin menjelaskan dalam wawancara:  

Biasanya itu ada lomba setiap kelas, jadi setiap wali kelas itu diberikan 
setiap tahun itu setiap penerimaan rapor itu diumumkan wali kelas 
terbaik dari ini dari masing-masing kelas siapa yang paling bagus 
penataan kelasnya, kemudian juga biasanya ada guru yang 
administrasinya paling rapi seperti itu diumumkan juga kemudian guru 
teladan yang paling disiplin datang pokoknya ada kategori guru seperti 
itu dan diumumkan setiap ini setiap tahun dan diberikan penghargaan 
atau hadiah, diumumkan dan diberikan piagam juga kepada guru-guru, 
seperti itu130. 

 
Hal ini di dukung juga oleh Bapak Thoriq yang juga merupakan guru 

di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin bahwa dengan kompetisi ini bisa 

menciptakan lingkungan yang harmonis sehingga para guru tidak 

 
129 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 

130 Mutammimal Husna, S.Pd., M.Pd., Guru Muthola’ah Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 10 Agustus 2023 
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canggung untuk saling memberi masukan atau memotivasi guru lain untuk 

menjadi lebih baik.  

Menciptakan kebersamaan agar sesuatu yang kita lakukan yang kita 
rasa itu berat akan terasa ringan sehingga yaitu tadi budaya kita juga 
disini ada yang tertinggal saling memberitahu yang lain saling 
mengingatkan itulah salah satu bentuk motivasi dari kepala 
madrasah131. 

 
d. Rapat bulanan 

Supervisi untuk meningkatkan profesionalisme guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh kepala madrasah juga 

melaksanakan rapat guru yang dilakukan secara rutin dan mendadak. 

Rapat yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi 

program-program yang telah berjalan dan juga merumuskan program 

yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang seperti yang 

disampaikan oleh bapak Kamarullah:  

Setiap awal tahun ajaran baru sebelum masuk itu kita adakan rapat 
kerja madrasah salah satunya disitu terkait dengan penyusunan tim 
supervisi tahun ajaran itu atau penyelia132. 
 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Tauhidah selaku guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin dalam wawancara: 

Setiap bulan itu kita diajak untuk rapat bulanan untuk mengeluarkan 
uneg-unegnya misalnya ada kurangnya ada lebihnya ada yang 
dibutuhkan saran atau apa, ada yang kurang ada yang harus dipenuhi 
kah ada yang harus dibenahi nah disitu mi semua dibahas di rapat 
bulanan dan memang rutin dilaksanakan oleh kepsek (Kepala Sekolah). 
 

 
131 Muhammad Thoriq, S.Pd., Guru Fiqih Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Kabupaten 

Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 

132 Kamarullah, S.Ag., M.Pd., Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Kabupaten Gowa, Wawancara, Limbung, 03 Agustus 2023 
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Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 

tersebut maka itu membuktikan bahwa kepeala sekolah tidak berhenti 

dalam berusaha untuk meningkatkan kompetensi gurunya, walaupun 

belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya karena masih ada yang 

hanya menjadi perencanaan dan belum terrealisasikan.  

B. Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan terhadap deskripsi data dari penelitian yang disesuaikan 

dengan teori yang digunakan. Pembahasan ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait 

profesionalisme guru, maka ada beberapa penelitian sebelumnya terkait 

hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Isrokatun dkk bahwa untuk  

mengukur  profesionalisme  guru  maka digunakan empat indikator yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi  professional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial133.  

Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa guru profesional 

bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, 

tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi. 

 
133 I.Isrokatun, Upit Yulianti, & Yeyen Nurfitriyana, “Analisis profesionalisme guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19”, Jurnal Basicedu 6, No. 1 (2022), h. 

454-462. 
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Sebagaimana diamanatkan UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 

19/2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi134.   

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Aulia yang mengatakan bahwa 

sebagai  seorang  guru  yang  baik  dan  profesional  haruslah  memiliki  

kompetensi yang  sesuai  dengan  profesinya. Terdapat  empat kompetensi  

yang  harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi seorang pengajar 

sekaligus pendidik yang profesional yaitu: kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial,  kompetensi profesional, dan kompetensi 

kepribadian135. 

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa guru-guru di 

Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dapat dikategorikan sebagai 

guru profesional karena telah menerapkan empat kompetensi yang 

menjadi salah satu syarat untuk menjadi guru yang profesional.  

2. Peran Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terhadap Peningkatan 

Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa 

a. Peran Kepala Sekolah 

Adapun beberapa poin kontribusi yang telah dijelaskan sebelumnya 

oleh para informan dalam penelitian ini yang telah dilakukan   

 

134 Hanifuddin Jamin, “Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru”. At-Ta'dib 

Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, (2018). h. 19-36. 

135 Aulia Akbar, "Pentingnya kompetensi pedagogik guru." JPG: Jurnal Pendidikan Guru 

2, no. 1 (2021): h. 23-30. 
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oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

antara lain: 

1) Pengadaan Pelatihan 

Bapak Kamarullah selaku kepala madrasah Pondok Pesantren 

Sultan Hasanuddin untuk meningkatkan profesionalisme guru, kepala 

madrasah mengadakan seminar atau pelatihan-pelatihan. Kepala 

madrasah menyelenggarakan seminar/pelatihan selain untuk 

meningkatkan profesionalisme guru juga untuk membantu guru-guru 

untuk mengembangkan kompetensinya, serta memperluas 

wawasannya. 

Hal ini selaras dengan buku Masaong bahwa Seminar dapat 

dilaksanakan oleh institusi formal yang diikuti secara terbuka, dan 

dapat juga dilakukan oleh sekelompok orang terbatas di lingkungan 

sekolah saja. Kepala sekolah dapat menggunakan teknik 

seminar/pelatihan untuk membantu guru-guru untuk 

mengembangkan kompetensinya136.  

2) Pengadaan Supervisi Pendidikan 

Meningkatkan profesionalisme guru maka salah satu hal yang 

dilakukan oleh Kepala Madrasah yaitu dengan mengadakan supervisi. 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala Madrasah Pondok Pesantren 

 

136 Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2013) 
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Sultan Hasanuddin meliputi supervisi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan juga evaluasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Kamarullah selaku kepala Madrasah bahwa persoalan supervisi itu 

awali dari sisi planning, jadi setiap awal tahun ajaran baru sebelum 

masuk itu diadakan rapat kerja madrasah salah satunya disitu terkait 

dengan penyusunan tim supervisi tahun ajaran itu atau penyelia. Jadi 

mereka mengangkat beberapa guru dewasa untuk menjadi penyelia, 

jadi tugasnya bukan hanya pada saat mereka masuk di kelas observasi 

tetapi mulai pada supervisi perencanaan guru.  

Pelaksanaan kegiatan di kelas termasuk juga supervisi evaluasi 

kemudian yang selanjutnya tugasnya bukan hanya meneliti tetapi di 

samping itu mereka mengadakan pembimbingan dan pendampingan 

dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran termasuk dari sisi evaluasinya.Oleh karena itu, setiap 

kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi, jadi 

satu rangkaian. Kalau program itu ada perencanaannya, ada 

pelaksanaannya tidak pernah dievaluasi maka tidak ada peningkatan, 

jadi dalam rangka supervisi itu salah satu upaya untuk peningkatan 

program yang sudah ada menjadi program yang lebih baik.  

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh E. Mulyasa 

dalam buku Menjadi Kepala Sekolah Profesional: 

a) Supervisi sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal, 

pengamatan, dan umpan balik; 
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b) Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai 

supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif 

sebagai hasil pembinaan; 

c) Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

suatu keadaan dan memecahkan suatu masalah.137 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor kepala 

madrasah  melakukan kunjungan kelas untuk dapat menyaksikan 

proses guru mengajar di kelas menyampaikan materi kepada siswa 

dan juga memberikan arahan kepada guru dalam proses pembelajaran. 

Seperti dijelaskan pada hasil wawancara dengan Pak Kamarullah 

bahwa kepala sekolah melaksanakan supervisi tiap tahun untuk 

melihat bagaimana guru mengajar, proses pembelajaran berlangsung, 

memperhatikan bagaimana persiapannya apa yang disampaikan 

ketika di kelas. Kemudian ada kunjungan kelas yang sifatnya tidak 

menentu atau tanpa konfirmasi dengan guru yang bersangkutan. 

Karena ingin mengetahui atau melihat bagaimana kondisi kelas atau 

cara guru mengajar jika tidak diawasi, atau disupervisi. 

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Masaong 

dalam bukunya Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas 

Guru bahwa kunjungan kelas supervisor/kepala sekolah dapat 

mengetahui apakah guru-guru menjalankan proses pembelajaran 

 
137 Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 112 
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sesuai dengan RPP yang telah disusun, serta melihat secara langsung 

kemampuan guru mengajar di kelas138. 

Selain itu, Kepala sekolah melakukan pertemuan pribadi pada 

guru dapat dilakukan setelah kunjungan kelas atau sebelum kunjungan 

kelas. Pertemuan pribadi ini kepala sekolah juga tidak hanya 

membahas mengenai supervisi, tetapi juga membahas mengenai 

masalah atau kesulitan guru yang sedang dihadapi. Sehingga kepala 

sekolah dapat mengetahui sekaligus menemukan solusi dari 

permasalahan atau kesulitan dari guru tersebut.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Thoriq dalam 

wawancara bahwa setelah kepala sekolah melakukan supervisi 

biasanya langsung berhadapan oleh guru tersebut untuk memberikan 

evaluasi, atau evaluasi tersebut bisa dilakukan di dalam kelas atau di 

ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa juga secara langsung atau 

informal apabila kebetulan bertemu. 

Hal ini sesuai dalam buku Supervisi Pembelajaran dan 

Pengembangan Kapasitas Guru oleh Masaong bahwa ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan supervisor dalam pertemuan pribadi yaitu 

memancing masalah guru dan membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh guru dalam pertemuan pribadi. 

3) Mengadakan Kompetisi antar Guru untuk Memotivasi Peningkatan 
Profesionalisme Guru 

 
138 Masaong, Kadim, Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2013) 
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Gagasan untuk mengadakan kompetisi dan persaingan yang 

sehat di antara guru dapat mempunyai aspek positif dan negatif, 

tergantung pada cara penerapannya dan konteks spesifik sekolah. 

Menurut Ibu Mutammimal ada beberapa alasan penting kenapa 

kompetisi ini dilakukan oleh kepala sekolah. 

Alasan pertama adalah terkait motivasi. Kompetisi dapat 

memotivasi guru untuk berprestasi dalam kinerjanya. Hal ini dapat 

mendorong mereka untuk berusaha melakukan perbaikan terus-

menerus dan mencapai potensi penuh para guru di sekolah. 

Selain itu, guru juga dapat lebih inovatif dalam mengajar dengan 

diadakannya kompetisi tersebut. Persaingan yang sehat dapat 

mengarah pada pengembangan metode pengajaran yang baru dan 

inovatif. Guru dapat mengeksplorasi pendekatan kreatif untuk 

melibatkan siswa dan meningkatkan pengalaman belajar. 

Poin selanjutnya adalah terkait aspek pengakuan. Kompetisi 

dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk menerima pengakuan 

atas kerja keras dan dedikasinya. Pengakuan publik atas prestasi 

mereka dapat meningkatkan semangat kerja. 

Poin terakhir terkait dengan pengembangan profesional. 

Terlibat dalam kompetisi dapat mendorong guru untuk mencari 

peluang pengembangan profesional untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan mereka. 
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Akan tetapi, untuk memastikan bahwa inisiatif ini berhasil, 

penting bagi kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung, kolaboratif, dan adil139. Selain itu, kompetisi apa pun 

harus bersifat sukarela dan transparan, dengan pedoman dan tujuan 

yang jelas. Terakhir, kepala sekolah dituntut untuk terus menilai 

dampak program kompetisi untuk memastikan program tersebut 

memberikan dampak positif yang diinginkan terhadap motivasi guru 

dan pembelajaran siswa140. 

4) Rapat Bulanan 

Rapat dengan dewan guru juga merupakan salah satu teknik 

yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme 

guru sekolah. Rapat ini dapat diadakan secara rutin dan mendadak atau 

tidak menentu. Rapat yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali untuk 

mengevaluasi program-program yang telah berjalan dan juga 

merumuskan program yang akan dilaksanan di waktu yang akan 

datang.  

Ibu Tauhidah salah satu guru di Pondok Pesantren menjelaskan 

kegiatan rapat yang diadakan dalam satu tahun ajaran baru untuk 

 
139 Mariano, Leandro, Sonia Brito-Costa, and Ana Paula Amaral “Fostering Organizational 

Empowerment: Impact of an Intervention Program on Stress Management and Physical Activity 

Motivation among Teachers in Portugal and Brazil”. Administrative Sciences 13, no. 9 (2023): h. 

203. 

140 Ainscow Mel, Alan Dyson, Sue Goldrick, and Mel Wes “Using collaborative inquiry to 

foster equity within school systems: opportunities and barriers”. School Effectiveness and School 

Improvement 27, no. 1 (2016): h. 7-23. 
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merencanakan kegiatan satu tahun kedepannya seperti yang 

dipaparkan dalam wawancara bersama peneliti bahwa rapat yang 

diselenggarkan oleh kepala sekolah adalah rapat awal tahun pelajaran 

baru atau awal semester ganjil, rapat Tengah semester, rapat akhir 

semester ganjil, rapat awal semester genap, rapat tengah semester 

genap. 

Hal di atas sesuai dengan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Depdikbud) bahwa tujuan diadakan rapat dewan guru 

adalah: a) Mendorong setiap anggota staf agar mengetahui 

tanggungjawab dan berusaha melaksanakannya dengan baik. b) 

Bersama-sama menentukan cara-cara yang dapat dilakukan dalam 

memperbaiki proses pembelajaran. c) Meningkatkan arus komunikasi 

dan informasi. 

b. Peran Komite Sekolah 

1) Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan 

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 

(Advisoryagency) adalah memberikan pertimbangan mengenai 

penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana 

prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik. 

Mengutamakan kemudahan proses belajar mengajar antara guru dan 

siswa di bidang akademik, termasuk sarana prasarana sekolah yang 

mendukung proses belajar mengajar. Karena komite sekolah adalah 

sebagai mitra dan partner sekolah, maka yang bisa dilakukan adalah 
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bagaimana pertimbangan yang akan dilakukan apabila input madrasah 

melebihi kapasitas yang ada dengan memberikan penambahan ruang 

kelas141.  

Salah satu guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin bapak 

Bahrun menjelaskan hal yang sama bahwa komite sekolah sangat 

berperan juga dalam meningkatkan profesionalisme guru kenapa 

karena saran-saran dari orang tua itu diperhatikan dan menjadi bahan 

untuk meningkatkan profesionalisme guru khususnya dalam hal 

pelayanan akademik di ruang-ruang kelas. Seperti yang juga 

disampaikan oleh Kepala Madrasah bahwa terkait dengan kebutuhan 

Madrasah beliau sering mendiskusikan bagaimana kebutuhan-

kebutuhan dalam  rangka melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 

Hal yang sama dijelaskan oleh Pak Akbar yang mengatakan sudah 

beberapa berapa dalam rangka pelayanan  mutu sudah beberapa 

bantuan yang diberikan ke pesantren berbentuk bangunan fisik. 

2) Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung 

Bentuk dukungan komite sekolah bisa berupa materil dan moril. 

Moril seperti pemantauan dan masukan atau motivasi terhadap kondisi 

daripada tenaga pendidik atau guru, dan non pendidik. Selain itu 

dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan (Melihat kondisi 

 
141 Weny Firdausin Nuzula, “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah”, Tesis (Studi Multi Kasus di MTS Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan 

Gunung Jati Ngunut Tulungagung, 2016), h. 21. 
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fisik) kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti yang 

dikatakan oleh pak Akbar bahwa untuk pengadaan sarana dan 

prasarana di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin biasanya ada 

program yang namanya gerakan wakaf tunai, jadi ketika ada orang tua 

yang mau menyumbang biasanya lewat komite kemudian nanti komite 

yang menggali atau mungkin menanyakan ke kepala madrasah apa-apa 

kebutuhannya kalau bisa dibiayai atau diadakan itu diadakan oleh 

komite sekolah lewat sumbangan sukarela atau dari orang tua santri. 

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian Weny Firdausin Nuzula bahwa peran komite 

sekolah sebagai badan pendukung (supporting agency), komite sekolah 

menjalankan perannya dengan berpartisipasi sebagai panitia dalam 

proses pengadaan sarana dan prasarana, penggalangan dana dari 

orang tua atau wali peserta didik, memberikan dukungan berupa daya 

pikir, motivasi, dan masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah. Dengan demikian, komite sekolah sebagai lembaga 

pendukung pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dikatakan 

telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan. 

3) Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol 

Berdasarkan hasil penelitian, komite sekolah di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa telah menjalankan perannya 

sebagai pengontrol, hal ini ditandai dengan hasil wawancara bersama 

Kepala Madrasah yang mengatakan bahwa ketua yayasan sekaligus 
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ketua komite itu selalu berada di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin 

sehingga tentu saja turut memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan di pesantren baik itu secara langsung atau melalui 

rapat-rapat atau pertemuan dengan orang tua santri. Kemudian beliau 

juga menjelaskan bahwa komite sekolah tentu tetap ikut berpartisipasi 

juga dalam pengalokasian anggaran, jadi ada namanya rapat RKM itu 

tetap dilibatkan komite kemudian pada saat pertanggungjawaban 

laporan juga tetap dilaporkan ke kepala sekolah sebelum 

ditandatangani. 

Selain itu, Pak Akbar salah satu anggota komite sekolah juga 

mengatakan bahwa komite sekolah biasanya juga dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan dan dimintai juga pertimbangannya sebelum 

mengambil keputusan. Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Bahrun 

bahwa biasanya kalau komite sekolah ada hal-hal penting rapat penting 

itu dilibatkan komite sekolahnya seperti jika rapat di awal tahun ajaran 

baru dan ada keputusan-keputusan penting disitulah biasanya komite 

sekolah itu dilibatkan.  

Penjelasan tersebut sesuai dengan Kemendiknas bahwa peran 

komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka 

trasparasi dan akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan 

di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi 

kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan 
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di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi 

pelaksana program disekolah142.  

Kajian tersebut juga selaras dengan penelitian M. Misbah yang 

antara lain menyatakan bahwa peran komite sebagai pengontrol 

adalah untuk mengontrol kualitas kebijakan yang ada, mengontrol 

proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di 

sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada, untuk pengendalian 

pelaksanaan program. Pendidikan memantau pelaksanaan program-

program yang ada di sekolah agar sesuai dengan kebijakan yang telah 

disusun. Dalam hal pelaksanaan program, bertugas mengalokasikan 

dana dan sumber daya untuk pelaksanaan program143. 

4) Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator 

Komite sekolah juga berperan sebagai mediator seperti yang 

dikatakan oleh Pak Thoriq dalam wawancara bahwa pembagian 

anggota juga termasuk sebagai penghubung antara orang tua, orang tua 

santri dengan  Pesantren kemudian pesantren dengan masyarakat 

kemudian dengan pemerintah setempat. Aspirasi yang disalurkan 

melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan 

bagi koreksi ke arah perbaikan. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu 

Tauhidah bahwa dengan adanya komunikasi yang lebih intens dengan 

 
142 Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang acuan pembentukan komite sekolah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122 

143 Misbah. 2009. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 14 (I), 68-91. 
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orang tua pasti lebih meningkatkan kualitas mengajar juga termasuk 

misalnya ada kebutuhannya siswa yang kurang buku pulpen itu semua 

bisa teratasi. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan Kepmendiknas bahwa 

komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, 

sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti bahwa aspirasi orang 

tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk 

disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan 

kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan 

keluhan orang tua dan masyarakat144. 

3. Tantangan dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

a) Kurangnya media pembelajaran 

Salah satu yang menjadi tantangan dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin adalah 

masih kurangnya beberapa media pembelajaran yang digunakan untuk 

mendukung proses pembelajaran berjalan dengan baik. Seperti yang 

dikatakan Ibu Tauhidah selaku guru IPA mengatakan bahwa kurang 

lebih 70% kurangnya itu di kesediaan lab, padahal seharusnya untuk 

mata pelajaran IPA harus lebih, untuk sekarang ada sekitar 30% lab 

dan 70% teori, jadi ketersediaan fasilitas untuk labnya masih terbatas. 

 
144 Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang acuan pembentukan komite sekolah 

(Jakarta Sinar Grafika, 2003), hlm 122 
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Padahal Media pembelajaran adalah salah satu faktor yang berperan 

penting dalam proses belajar dan mengajar.  

Seperti yang dikatakan oleh Hamdan bahwa penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran saat itu145. Sejalan dengan hal ini, menurut Zaini dengan 

media pembelajaran seorang peserta didik memerlukan perantara atau 

biasa disebut media pembelajaran, dimana dengan adanya media 

pembelajaran, guru dapat mengalihkan perhatian siswa, agar tidak 

cepat bosan dan jenuh dalam proses belajar mengajar146. Selain itu, 

guru juga bisa maksimal dalam meningkatkan kompetensinya. 

b) Kurangnya Guru sertifikasi 

Guru profesional dibuktikan dengan sertifikat guru profesional 

yang sering disebut dengan sertifikasi guru. Namun, pada 

kenyataannya di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin guru yang 

tersertifikasi itu masih kurang. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Madrasah 

bahwa di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin baru 12 orang dari 49 

orang yang tersertifikasi. Artinya belum semua guru telah 

mendapatkan sertifikasi. Selain itu, salah satu guru Ibu Mutammimal 

juga mengatakan bahwa ada beberapa guru yang belum tersertifikasi 

 
145 Batubara, H. H. Media pembelajaran efektif. Semarang: Fatawa Publishing, 3. (2020). 

146 Zaini, H., & Dewi, K. Pentingnya media pembelajaran untuk anak usia dini. Raudhatul 

Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(1), 81-96. (2017). 
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karena kita tahu bagaimana sertifikasi itu didapatkan dengan berbagai 

langkah-langkah tidak serta merta langsung sertifikasi.  

Padahal sertifikasi guru adalah hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan mutu guru itu sendiri. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Mulyasa bahwa sertifikasi pendidik adalah bukti formal 

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemberian pengakuan terhadap seseorang telah memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan 

oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah 

proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan 

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian 

sertifikasi pendidik.  

c) Model belajar konvensional   

Dalam hasil wawancara bersama kepala Madrasah, beliau 

mengatakan bahwa masih ada beberapa guru yang model 

pembelajarannya masih menggunakan model konvensional karena 

masih ada beberapa guru yang belum lancar dalam penggunaan IT, 

walaupun mungkin sudah bisa hanya saja masih ada yang belum lancar. 

Padahal guru yang profesional adalah guru yang benar-benar ahli 

dalam bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

sekaligus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung 
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jawabnya. Sifat profesional disini ialah sesuatu yang dapat ditampilkan 

dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-kata yang diklaim 

oleh pelaku secara individual147. 

Selain itu, menurut Kunandar bahwa beberapa tantangan 

globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan 

profesionalisme diantaranya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini guru 

harus bisa menyesuaikan diri dengan responsif, arif dan bijaksana. 

Responsif artinya guru harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, 

teutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Tanpa penguasaan 

iptek yang baik, maka guru akan tertinggal dan menjadi korban iptek148. 

d) Orang tua berdomisili jauh 

Orang tua dan masyarakat biasanya hadir ke madrasah ketika 

menerima undangan resmi dari pihak madrasah jika akan mengadakan 

pertemuan, namun tidak dapat dipungkiri juga karena sebagian ada 

orang tua santri yang tinggal dan kesibukan masing-masing orang tua 

seringkali membuat mereka tidak bisa hadir. Sehingga hal tersebut 

menyebabkan kekurangan peranannya dalam menghadiri kegiatan-

 
147Ali Muhson,. Meningkatkan Profesionalisme Guru. Jurnal Ekonomi Dan 

Pendidikan,Vol.2,No.1 (2004). 

148 Kunandar,    Guru    Profesional    Implementasi    Kurikulum    Tingkat    Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan  Sukses  dalam  Sertifikasi  Guru.  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 

2008),37 
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kegiatan di sekolah. Padahal makin tinggi tingkat partisipasi, makin 

besar rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula 

tanggung jawab, dn makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula 

tingkat dedikasi149.  

Dari penjelasan tersebut komite sekolah dituntut untuk 

meningkatkan partisipasi menjalin kerja sama di sekolah guna 

menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua atau 

masyarakat dan sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah maupun 

para tenaga pengajar. 

4. Upaya Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terhadap Peningkatan 

Profesionalisme Guru  

Upaya kepala sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. 

Kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah 

untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu: 

a. Pendidikan dan Pelatihan 

1) In-house training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah 

pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja 

guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT 

dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan 

 
 149 Muhammad Yasin, Aswasulasikin, Dina Apriana, and Muhammad Sururuddin. "Pola 

Komunikasi Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." Jurnal 

Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): h. 6305-6312.  
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dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus 

dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru 

yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain, 

dengan strategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan 

biaya. 

2) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat 

dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang 

baik, antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan sebagainya. 

Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat 

mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan 

dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang 

dimiliki mitra, misalnya, di bidang manajemen sekolah atau 

manajemen kelas. 

3) Belajar jarak jauh. Pelatihan jarak jauh dapat dilakukan tanpa 

dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta 

pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem 

pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat 

belajar jarak jauh, dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak 

semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti 

pelatihan di tempat- tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di 

ibu kota kabupaten atau provinsi. 

4) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini 

dilaksanakan di lembaga- lembaga pelatihan yang diberi 
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wewenang, dimana program disusun secara berjenjang, mulai 

dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. 

5) Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan 

lainnya. Kursus singkat di maksud untuk melatih meningkatkan 

kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian 

tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevalusi pembelajaran, dan lain-lain 

sebagainya. 

6) Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki 

kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas 

mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi 

dengan rekan sejawat, dan sejenisnya150. 

b. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan 

a) Diskusi masalah- masalah pendidikan. Diskusi ini dilakukan 

secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang 

dialami sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan 

proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah penignkatan 

kompetensi dan pengembangan karirnya. 

 
150 Komang Trisna Mahartini dan Made Adi Nugraha Tristaningrat. "Pengaruh Kualifikasi 

Akademik Guru Pendidikan Dasar dalam Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru." Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Citra Bakti 10, no. 1 (2023): h. 22-31. 



129 
 

 
 

b) Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan 

pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menajdi model 

pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. 

Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk 

berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya 

berkaitan dengan hal- hal terkini dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan. 

c) Workshop.Workshop dilakukan untuk mengahsilkan produk 

yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi 

maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan 

misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, 

pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. 

d) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk 

penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimeen ataupun jenis 

yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. 

e) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat 

berbentut diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidng 

pendidikan. 

f) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum 

sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi 

pembelajaran. 
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g) Pembuatan karya teknologi/ karya seni. Karya seni teknologi 

yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk 

masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang 

memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat151. 

c. Pemberian Motivasi Kerja 

Menurut Wildan “Motivasi terdiri dari dua unsur, unsur pertama 

adalah dorongan yang merupakan kekuatan berasal dari organisasi 

yang membentuk perbuatan. Kedua adalah penghargaan (reward) yang 

diartikan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh perbuatan tersebut.152” 

            Menurut Siagian, yang dimaksud dengan teknik motivasi adalah 

“cara terbaik yang digunakan dalam pelaksanaan motivasi”. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi motivating dalam 

organisasi dapat dijalankan dengan baik menggunakan teknik-

teknik153. 

Secara garis besar teknik motivasi dapat dikelompokkan dalam 

dua golongan yaitu motivasi tidak langsung dan motivasi langsung154. 

1) Motivasi tidak Langsung 

 

151 Muhammad Hanafi Nasution, Muhammad Riduan Harahap, and Nurul Hdiayah. "Upaya 

Pembinaan Dan Pengembangan Profesionalisme Guru Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Mts. Al-Manar." Tajribiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1. no.1 (2022): h. 44-52. 

152 Muhammad Abu Wildan, Sa’adah Lailatus, and MM SE. Pentingnya Motivasi untuk 

Meningkatkan Kinerja Karyawan. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021. 

153 Sondang Siagian,  Filsafat Administrasi. (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), h. 54. 

154 Wahjosumijdo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 42 
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Motivasi tidak langsung merupakan berbagai kegiatan dalam 

manajemen yang secara implisit mengarah pada faktor-faktor di 

bidang: Sinkronisasi dan aspirasi individu dengan tujuan organisasi 

dan Pemberian kondisi organisasi ke arah kondisi favourable untuk 

berprestasi Munir. 

2) Motivasi Langsung 

Motivasi langsung adalah pergerakan pegawai yang secara 

langsung dan sengaja diarahkan kepada “Internal Motives” pekerja 

dengan memberikan perangsang (incentif). Secara garis besar 

keseluruhan incentif dapat digolongkan menjadi dua golongan: Incentif 

Material dan Incentif non-material155. 

d. Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah: “supervisi yang menitik beratkan 

pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada 

dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar”156.  

Menurut Jasmani, bahwa konsep pokok (kunci) dalam 

pengertian supervisi akademik yaitu supervisi akademik harus secara 

 

155 Edy Warsopurnomo. Kepemimpinan (Cet. I; Semarang: PIP Semarang, 2020), h. 71 

156 Ujang Yosep Ayubi, Much Tsulutsallaily Syahmuntaqy, and Ari Prayoga. 

"Implementasi supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidik." 

Manazhim 2, no. 2 (2020): h. 118-130. 
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langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam 

mengelola proses pembelajaran157.  

Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Sehubungan 

dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit bahwa hanya ada satu 

cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan 

pengembangan perilaku guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi 

akademik yang baik dan cocok bagi semua guru. Tegasnya, tingkat 

kemampuan, kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta 

karakteristik personal guru lainnya harus dijadikan dasar 

pertimbangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 

program supervisi akademik.  

Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu 

mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Desain 

tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang 

mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena supervisi akademik 

merupakan tanggung jawab bersama antara supervisor dan guru, maka 

alangkah baik jika programnya didesain bersama oleh supervisor dan 

guru. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin 

mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya  

 

157 Jamani Asf, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2019), h. 56 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa Supervisi Akademik adalah 

segala bentuk bantuan terkhusus pada masalah akademik yang 

dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap guru untuk 

memperbaiki dan mengembangkan kompetensi guru dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga proses 

pembelajaran yang dibawakan berjalan dengan baik. 



 

 

134 
 

BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai pernyataan singkat yang diharapkan akan 

dapat memberikan jawaban dan masukan atas masalah yang diangkat oleh 

peneliti yaitu peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam peningkatan 

profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, 

dengan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa telah memenuhi standar 

pendidikan pemerintah dengan guru-guru berpendidikan akademik S-

1 atau D-IV. Profesionalisme guru diukur melalui uji kompetensi 

dengan empat indikator: pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Komunikasi efektif dengan orang tua, pengembangan 

keterampilan 4C, supervisi, dan pemberian penghargaan menjadi 

strategi peningkatan profesionalisme. Oleh karena itu, pondok 

pesantren ini memiliki komitmen kuat dalam memajukan kualitas 

pendidikan dan profesionalisme guru sesuai dengan tuntutan zaman. 

2. Kepala sekolah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa memiliki 

peran multifungsi, termasuk sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dalam melaksanakan 

peran tersebut, kepala sekolah melakukan berbagai upaya seperti 

pembinaan, supervisi, pengelolaan sumber daya, dan pembentukan 
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budaya kerja yang harmonis. Kepala sekolah juga berperan sebagai 

penggerak dalam peningkatan profesionalisme guru, memotivasi, 

memberikan dukungan, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. 

Hal ini menjadi faktor penting dalam memajukan kualitas pendidikan 

dan kualitan tenaga pendidik di pesantren. 

3. Komite Sekolah atau Forum Komunikasi Orang Tua Santri (FOKUS) 

berperan sebagai wadah komunikasi antara orang tua dan pesantren, 

membantu dalam pengumpulan dana dan pembangunan fisik. Komite 

sekolah (FOKUS) diatur oleh Keputusan Kemendiknas No. 044/U/2002 

dan memiliki peran pertimbangan, dukungan, pengontrol, dan 

mediator. Mereka memberikan masukan terhadap kebijakan, 

dukungan materi dan moril, mengontrol proses pendidikan, dan 

menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. FOKUS aktif 

dalam penggalangan dana dan pembangunan fisik pesantren. 

Meskipun sudah berjalan dengan baik, masih ada potensi untuk 

meningkatkan peran kontrol, terutama dalam memantau mutu guru 

dan mengatasi masalah seperti tingkat mengulang dan bertahan siswa. 

Perlu upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan kontribusi FOKUS 

dalam meningkatkan mutu guru. 

4. Dalam konteks Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, peran guru 

dianggap kunci dalam menyongsong pembangunan bangsa. Namun, 

beberapa tantangan seperti kualitas tenaga pendidik, kesejahteraan 

guru, kurangnya dukungan masyarakat, dan kurangnya keterampilan 
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dalam penggunaan teknologi masih menjadi masalah. Beberapa guru 

juga belum tersertifikasi, dan model pembelajaran yang konvensional 

masih ada. Sarana prasarana yang terbatas dan jarak geografis dengan 

orang tua santri juga menjadi hambatan. Perlu langkah konkret dalam 

peningkatan kualitas guru, dukungan masyarakat, dan pemanfaatan 

teknologi dalam pendidikan untuk memajukan pesantren ini. 

5. Upaya meningkatkan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa, kepala madrasah mengambil beberapa langkah 

konkret. Ini termasuk pengadaan pelatihan internal dan eksternal, 

supervisi pendidikan melalui kunjungan kelas dan pertemuan pribadi, 

serta kompetisi antar guru. Rapat bulanan juga diadakan untuk 

evaluasi dan penyusunan program. Semua langkah ini bertujuan 

memberikan motivasi, pemahaman tugas, dan pembinaan agar guru 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di 

pesantren, serta meningkatkan kompetensinya. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang disimpulkan diatas, peneliti berusaha 

memberikan saran-saran sebagai motivasi dalam meningkatkan 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar.  

1. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk 

interaktivitas, menyediakan pelatihan untuk mengembangkan 

keterampilan 4C pada guru, melanjutkan kegiatan penghargaan untuk 

motivasi dan pengakuan kinerja guru, serta melibatkan guru dalam 
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pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan perkembangan 

pesantren. 

2. Pelaksanaan supervisi hendaknya lebih ditingkatkan. Pelaksanaannya 

dilakukan secara rutin dan kontinyu dan diusahakan agar setiap guru 

mendapat supervisi sehingga semua guru dapat mengetahui 

kekurangan dan menerima saran untuk perbaikan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. 

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran komite sekolah, 

termasuk FOKUS, perlu perhatian lebih lanjut terutama dalam 

pengawasan mutu guru, pengelolaan sarana pendidikan, serta 

memastikan transparansi dan partisipasi yang lebih luas dari seluruh 

stakeholder pendidikan. Komite sekolah lebih memahami dan 

meningkatkan lagi apa yang menjadi tugas dan perannya sesuai amanat 

berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/2002. Lebih terlibat lagi 

dalam proses perekrutan tenaga pengajar.  

4. Bagi kepala madrasah sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi guru 

bagi masing-masing pengajar dan sekolah hendaknya perlu dilakukan. 

Hal tersebut dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada 

setiap guru akan arti penting sertifikasi dan memberikan dorongan 

serta motivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. 

Selain itu, lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan sekolah 

misalnya pengadaan laboratorium. Bagi Guru hendaknya selalu 

memiliki motivasi dan dorongan kuat untuk selalu meningkatkan 



138 
 

 
 

kualitas pembelajaran dan guru hendaknya memiliki kesiapan dan 

inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.



 

 

139 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiyanta, FC Susila. "Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode 
survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris." Administrative 
Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): h. 697-709. 

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., & West, M. “Using collaborative inquiry to 
foster equity within school systems: opportunities and barriers”. School 
Effectiveness and School Improvement 27, no. 1 (2016): h. 7-23. 

Akbar, Aulia, "Pentingnya kompetensi pedagogik guru." JPG: Jurnal Pendidikan 
Guru 2, no. 1 (2021): h. 23-30.  

Alhabsyi, Firdiansyah, Sagaf S. Pettalongi, and Wandi Wandi. "Peran 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 
Guru." Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2022): h. 11-19. 

Arsyam, Muhammad. "Pengaruh Kemampuan Supervisional Kepala Sekolah 
Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri di Kota 
Makassar.", Tesis: Fakultas Tarbiyah, Universitas Negeri Makassar, 2020. 

Astuti, Astuti. "Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan." Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 1 
(2019). 

Asyari, Saiful. "Supervisi Kepala Madrasah Berbasis Penilaian Kinerja sebagai 
Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru." JIEMAN: Journal of Islamic 
Educational Management 2, no. 1 (2020): h. 27-40. 

Aufa, Aufa. “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 
MI Ma’arif Giriloyo II Bantul Yogyakarta.” Jurnal Pendidikan 1, no. 2 
(2016). 

Ayubi, Ujang Yosep, Much Tsulutsallaily Syahmuntaqy, and Ari Prayoga. 
"Implementasi supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan 
kinerja pendidik." Manazhim 2, no. 2 (2020): h. 118-130. 

Batubara, H. H. (2020). Media pembelajaran efektif. Semarang: Fatawa 
Publishing, 3. 

Daryanto. (2017). Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro 
[School Administration: Micro Education Administration]. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

El-Yunusi, Muhammad Yusron Maulana, Amalia Salsabilla, and Nurul Arifin. 
"Guru Profesional dalm Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." Jurnal 
Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5, no. 1 (2023): h. 4204-4212. 

Faiz, Aiman dan Faridah Faridah. “Program Guru Penggerak sebagai Sumber 
Belajar”. Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 14, no. 1 
(2022): h. 82-88. 

Fathurrahman, Fathurrahman. "Optimalisasi Kinerja Komite Sekolah Dalam 
Pengolahan Satuan Unit Pendidikan." Reforma: Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran 9, no. 1 (2020): h. 40-50. Fitrah, Muh. Metodologi 
penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. (CV Jejak 
(Jejak Publisher), 2018). 

Fattah, Nanang. Landasan Pendidikan. Bandung: Remaja Karya, 2000.



140 
 

 

 

Fitriyah, Idatul, dan Achadi Budi Santosa. "Kepemimpinan kepala sekolah 
dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan mutu 
sekolah." JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi 
Pendidikan) 5, no. 1 (2020): h. 65-70. 

Flores, Maria Assunção et.al. “School principals’ Views of Teacher Evaluation 
Policy: Lessons Learned from Two Empirical Studies”. International 
Journal of Leadership in Education 20, no. 4 (2017): h. 416-431. 

Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada 
skripsi." Jurnal Ilmu Pendidikan 22, no. 1 (2017). 

Hansen, Seng. "Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif 
manajemen konstruksi." Jurnal Teknik Sipil 27, no. 3 (2020): h. 283. 

Hapizoh, Hapizoh, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh 
profesionalisme guru dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja 
guru." 

Harapan, Edi. "Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu 
Pendidikan." JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi 
Pendidikan) 1, no. 2 (2017): h. 133-145. 

Haruna. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Pengawas Dan 
Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru Smp Di Kecamatan 
Sampaga Kabupaten Mamuju.", Tesis: Fakultas Tarbiyah, STIE Nobel 
Indonesia, 2021. 

Hasanah, dkk. "Supervisi akademik dan bagaimana kinerja guru." Tadbir: 
Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 3, no. 2 (2019): h. 97-112. 

Herlinda, Susi. “Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Guru di TK Aisyiyah II 
Kota Pekanbaru”. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 
1 (2017): h. 1-11. 

Hermino, Agustinus. Kepemimpinan Pendidikan di Era Global, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2014, h.142. 

Ikhsandi, M. Rio Harits, and Zaka Hadikusuma Ramadan. "Kepemimpinan 
Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah 
Dasar." Jurnal Basicedu 5, no. 3 (2021): h. 1312-1320. 

Imah, Cik. "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD 
Negeri Se-Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin." Ad-Man-
Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2019): h. 65-
77. 

Imansyah, M., Yasir Arafat, and Dessy Wardiah. "Pengaruh Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan partisipasi komite sekolah terhadap kinerja guru." 
JMKSP (jurnal manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan) 5, 
no. 2 (2020): h. 135-143. 

Isrokatun, I., Yulianti, U., & Nurfitriyana, Y. “Analisis profesionalisme guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19”. 
Jurnal Basicedu 6, No.1 (2022), h. 454-462. 

Jamin, Hanifuddin. “Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru”. At-
Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, (2018), h. 19-36.  



141 
 

 

 

 JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) 5, no. 2 
(2020): h. 168-174. 

Juliantoro, Mohamad. "Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan." Jurnal Al-Hikmah 5, no. 2 (2017): h. 24-38. 

Juniarti, Elvi, Nur Ahyani, and Arif Ardiansyah. "Pengaruh Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Disiplin Guru terhadap Kinerja Guru." Journal of 
Education Research 1, no. 3 (2020): h. 193-199. 

Juwita, Dewi Ratna. "Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite di Sekolah 
Menengah atas (SMA) Kristen Palangka Raya." Meretas: Jurnal Ilmu 
Pendidikan 4, no. 1 (2018): h. 27-41. 

Kadarsih, Inge, Sufyarma Marsidin, Ahmad Sabandi, and Eka Asih Febriani. 
"Peran dan tugas kepemimpinan kepala sekolah di sekolah 
dasar." Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 2, no. 2 (2020): h. 194-201. 

Kartini, Dewi, dkk. “The Influence of Principal’s Leadership, Academic 
Supervision, and Professional Competence towards Teachers’ 
Performance”. International Journal of Progressive Sciences and 
Technologies (IJPSAT) 20, no. 1 (2020): h. 156-164 

Kemendikbud, “Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat”. Jakarta: 
Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat. 2016.  

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. “Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru”. Website 
Universitas Gadjah Mada, 
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-
2007KompetensiGuru.pdf (28 Mei 2023) 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 
Indonesia. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang 
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah”. Official Website Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2940 (20 Mei 
2023). 

Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, tentang acuan pembentukan komite 
sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122  

Khobir, Khoirul, Edi Harapan, and Nila Kesumawati. "Pengaruh Supervisi 
Akademik Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Kinerja Guru." Jambura Journal of Educational Management 
(2021): h. 83-96.  

Komariah, Aan dan Cepi Triatna, Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif. 
Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 73.  

Kurnia, Rensi, Siti Raudhatul Jannah, and Aris Dwi Nugroho. "Gaya 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sarolangun." PhD diss., UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi, 2022. 

Kurniasih, Imas. Kompetensi Pedagogik, Teori dan Praktik untuk Peningkatan 
Kinerja dan Kualitas Guru. Cet. I; Jakarta: Kata Pena, 2017. 



142 
 

 

 

Kusumawati, Naniek, and Vivi Rulviana. Pengembangan kurikulum di sekolah 
dasar. (CV. AE Media Grafika, 2017). 

Loughran, Jhon, “What expert teachers do: enhancing professional knowledge 
for classroom practice”. Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin, (2010) 

Mahartini, Komang Trisna, and Made Adi Nugraha Tristaningrat. "Pengaruh 
Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Dasar dalam Upaya 
Pengembangan Profesionalisme Guru." Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra 
Bakti 10.1 (2023): 22-31.  

Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2000. 

Maptuhah, M., & Juhji, J. Pengaruh Perhatian Orangtua dalam Pembelajaran 
daring terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah. 
Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4, no. 1 (2021) h. 
25–34. https://doi.org/10.54069/attadrib.v4i1.127  

Marfinda, Elvi. "Manajemen Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Peran 
Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru." Academia: Jurnal Inovasi Riset 
Akademik 2, no. 3 (2022): h. 238-248. 

Mariano, L., Simões, H., Brito-Costa, S., & Amaral, A. P. “Fostering 
Organizational Empowerment: Impact of an Intervention Program on 
Stress Management and Physical Activity Motivation among Teachers in 
Portugal and Brazil”. Administrative Sciences 13, no. 9 (2023): h. 203. 

Masaong, Kadim, Supervisi Pembelajaran Dan Pengembangan Kapasitas Guru. 
Bandung: Alfabeta, 2013. 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah”, Official Website Menteri Pendidikan Nasional, 
https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf (8 
Mei 2023) 

Milkovic, dkk. Human Resource Management. USA: Richard D. Irwin, 1991. 

Misbah. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 14, no. 1 (2009): h. 
68-91.  

Moeljono. “Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung 
[Professional Capabilities of Teachers and Education Personnel]”. Alfabeta. 
(2015). 

Mohajan, Haradhan Kumar. "Qualitative research methodology in social 
sciences and related subjects." Journal of economic development, 
environment and people 7, no. 1 (2018): h. 23-48. 

Mudara, I Nyoman. “Kuantitas dan Kualitas: Era Baru Pendidikan Indonesia”. 
Daiwi Widya 6, no. 3 (2019): h. 1-11. 

Mulyadi, Mulyadi. "Upaya Peningkatan Keterlaksanaan Program Kemitraan 
Melalui Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dan Orang Tua Di Sman 9 
Tebo Tahun Ajaran 2019/2020." Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen 
Dan Supervisi Pendidikan 2, no. 1 (2022): h. 14-23. 

Mulyana, Yayan. "Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan 
Dan Komite Sekolah Pada Smp Negeri 3 Kalipucang Kabupaten 



143 
 

 

 

Pangandaran." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1, no. 3 (2019): 
h. 391-400. 

Mulyasa, Enco. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi 
[School Based Management Concept Strategy andf Implementation]. 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. 

Mulyasa, Enco. Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2006), h. 112 

Mulyasa, Enco. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007. h.98. 

Mulyasa, Enco. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Cet. VII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2017. 

Mulyasa, H. Enco. Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Bumi Aksara, 
2022. 

Munawir, M., Fitrianti, Y., & Anisa, E. N. Kinerja guru profesional sekolah dasar. 
JPG: Jurnal Pendidikan Guru 3, no. 1 (2022): h. 8-14. 

Muspawi, Mohamad. "Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional." Jurnal 
Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): h. 402-409. 

Nasution, Muhammad Hanafi, Muhammad Riduan Harahap, and Nurul 
Hdiayah. "Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Profesionalisme Guru 
Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Mts. Al-Manar." 
Tajribiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1. no.1 (2022): h. 44-52. 

Ningsih, Kartini Dewi, Edi Harapan, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh komite 
sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu 
pendidikan." JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi 
Pendidikan) 6, no. 1 (2021): h. 1-14. 

Nugraha, Firdauza Ardy. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 
Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo 
Ponorogo)." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2019. 

Pianda, Didi. Kinerja guru: kompetensi guru, motivasi kerja dan kepemimpinan 
kepala sekolah. (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). 

Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen”, Website Universitas Gadjah Mada, 
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf (21 Mei 
2023) 

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Jakarta: Presiden 
Republik Indonesia, 2006. 

Raberi, Ariyadi, Happy Fitria, and Yessi Fitriani. "Pengaruh supervisi kepala 
sekolah dan peran komite sekolah terhadap kinerja guru." Jurnal Al-
Qiyam 1, no. 1 (2020): h. 11-20. 

Rahman, Ahmad Ardillah. “Decentralised Education Policy in Indonesia: 
Intended Outcomes and Remaining Challenges for Teachers”. Exchanges: 
The Interdisciplinary Research Journal 6, no. 2 (2019): h. 30-47. 



144 
 

 

 

Ridho, Mohammad Ali. "Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
mengembangkan budaya sekolah efektif di sekolah dasar." JDMP (Jurnal 
Dinamika Manajemen Pendidikan) 3, no. 2 (2019): h. 114-129. 

Rita, Hasna. "Peran Komite dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (Studi Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah)." Conciencia 17, no. 1 (2017): h. 70-80. 

Rosnani, Leni. "Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar." MUKADIMAH: 
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 2 (2021): h. 293-
300.  

Rukin, S.Pd. Metodologi penelitian kualitatif. (Yayasan Ahmar Cendekia 
Indonesia, 2019). 

Safira, Safira dkk. “Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 
sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia.” PAKAR 
Pendidikan 19, no. 2 (2021): h. 101-115. 

Sagala, Syaiful. Supervisi Pendidikan dalam Profesi Pendidikan. Bandung: 
Alfabeta, 2010. 

Santika, I. Gusti Ngurah. "Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan 
Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." Widya Accarya 7, no. 1 (2017). 

Saudagar, F, & Ali, I. Pengembangan Profesionalitas Guru, Jakarta.  Gaung 
Persada Press, 2012, h. 5-6. 

Seriyanti, Nela, Syarwani Ahmad, and Destiniar Destiniar. "Pengaruh 
kepemimpinan Kepala sekolah dan peran Komite sekolah terhadap 
Keberhasilan Manajemen Berbasis sekolah." JMKSP (Jurnal Manajemen, 
Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) 6, no. 1 (2020): h. 15-33.  

Shobariyah, Eti. "Teknik evaluasi non tes." Adz-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama 
Islam 3, no. 2 (2018): h. 1-13. 

Siagian, Sondang. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Gunung Agung, 2001, h. 54 

Sigit Hermawan, S. E., and S. E. Amirullah. Metode penelitian bisnis: Pendekatan 
Kuantitatif & Kualitatif. (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 

Sirojuddin, A., Aprilianto, A., & Zahari, N. E. Peran Kepala Sekolah Sebagai 
Supervisor Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. 
Chalim Journal of Teaching and Learning (CJoTL), 1, no. 2 (2021), h. 159-
168. 

Sorensen, Nicholas Trevor. “Improvisation and Teacher Expertise: A 
Comparative Case Study”. Doctoral Dissertation. Bath: Bath Spa 
University, 2014. 

Sumayanti, Vivi, Yasir Arafat, and Ahmad Wahidy. "Pengaruh Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru." Jurnal 
Pendidikan Tambusai 5, no. 1 (2021): h. 1338-1349. 

Suprihatiningrum, Jamil. “Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & 
Kompetensi Guru.” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2, no.2 (2013): h. 23. 

Suprihatiningrum, Jamil. “Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & 
Kompetensi Guru.” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2, no.2 (2013): h. 24. 



145 
 

 

 

Suprihatiningrum, Jamil. “Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan 
Kompetensi Guru” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2013): h.172. 

Suyanto, Suryanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru di Era Global. Surabaya: 
Erlangga, 2013. h.34. 

Suyanto, Suryanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru di Era Global. Surabaya: 
Erlangga, 2013. h.36. 

Tambak, Syahraini, Amril M, Zuriatul Khairi, and Desi Sukenti. "Development 
of Madrasah Teacher Professionalism by Strengthening the Khalifah 
Concept and Islamic Psychosocial Perspective." International Conference 
on Islamic Education. Atlantis Press, 2018. 
https://doi.org/10.2991/icie18.2018.7. 

Tambingo, Henny Nikolin. “The Influence of Principal Leadership Style and 
Teacher Work Motivation on the Performance of Certified Teachers at 
SMA Negeri Kotamobagu, North Sulawesi, Indonesia”. Journal of 
Education and Learning (EduLearn) 12, no. 3 (2018): h. 357-365 

Taqwim, T. M. Profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seri 
Publikasi Pembelajaran, 1. no. 2 (2021), h. 1-4.  

Timor, Handriyani, Udin Syaefudin Saud, and Dadang Suhardan. "Mutu 
Sekolah; Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja 
Guru." Jurnal Administrasi Pendidikan 25, no. 1 (2018): h. 21-30. 

Toharuddin, Toto. Kinerja Profesional Guru. Bandung: Universitas Pendidikan 
Indonesia, 2000. 

Tsui, Amy BM. "Distinctive qualities of expert teachers." Teachers and 
Teaching: theory and practice 15, no. 4 (2009): h.421-439. 

Turmidzi, Imam. "Implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di madrasah." Tarbawi: Jurnal pemikiran dan 
Pendidikan Islam 4, no. 1 (2021): h. 33-49. 

Wahjosumijdo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2011, h. 42  

Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 90. 

Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 82 

Warsopurnomo, Edy. Kepemimpinan. Cet. I; Semarang: PIP Semarang, 2020, h. 
71 

Wayudi, Mauliana dkk. “Kajian Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 
Sekolah Menengah Atas”. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 
(JPManper) 5, no. 1 (2019): h. 67-82. 

Wijaya, David. Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar. Prenada Media, 
2019. 

Wijaya, Iwan. Professional teacher: menjadi guru profesional. Indonesia: CV 
Jejak Publisher, 2018. 



146 
 

 

 

Wood, dkk., Organizational Behavior A Global Perspective. Australia: John 
Wiley & Sons, 2001. 

Yasin, Muhamad, Aswasulasikin Aswasulasikin, Dina Apriana, and Muhammad 
Sururuddin. "Pola Komunikasi Sekolah dengan Komite Sekolah dalam 
Peningkatan Mutu Pendidikan." Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 
(2021): h. 6305-6312. 

Zaini, H., & Dewi, K. Pentingnya media pembelajaran untuk anak usia dini. 
Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1, no. 1, (2017): 
h. 81-96.  

 
  



147 
 

 

 

Lampiran-Lampiran  

 
Lampiran 1 

  



148 
 

 

 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

1. Apa yang telah dilakukan kepala sekolah agar fokus terhadap 
pengembangan profesionalisme guru?  

2. Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam memfasilitasi dan mendorong 
para guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan 
efisien? 

3. Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam mengelola guru dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal? 

4. Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam mengalokasikan anggaran yang 
memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru? 

5. Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam pengelolaan pengajaran bagi 
upaya peningkatan profesionalisme guru?  

6. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh guru yang berkaitan dengan 
profesionalismenya? 

7. Kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dalam peningkatan 
profesionalisme guru? 

8. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memotivasi para guru dari setiap 
pekerjaannya? 

9. Apakah kepala sekolah melakukan classroom visit ( kunjungan kelas) 
dalam rangka pembinaan oleh kepala sekolah? 

10. Apakah kepala sekolah melakukan classroom observation (observasi kelas) 
untuk memperoleh data objektif? 

11. Apakah kepala sekolah melaksanakan pelatihan bagi guru-guru untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran? 

12. Apakah ada kendala dalam pengembangan guru di sekolah? 
13. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam proses peningkatan 

profesionalisme guru? 
14. Bagaimana pengelolaan komite sekolah di pesantren sultan hasanuddin? 
15. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya komite sekolah mampu 

mempengaruhi profesionalisme guru? 
16. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk merencanakan program supervisi 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru? 
17. Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk menindaklanjuti hasil supervisi 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru? 
18. Apakah kepala sekolah melibatkan guru dalam merencanakan supervisi 

pendidikan? Lalu guru bidang studi apa saja yang dilibatkan? 
19. Apakah kepala sekolah melaksanakan supervisi pendidikan melalui rapat? 
20. Sejauh mana kegiatan supervisi yang telah dilakukan berdampak positif 

bagi guru? 
21. Apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

supervisi pendidikan? 
22. Apakah kepala sekolah melakukan evaluasi kepada guru setelah melakukan 
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supervisi pendidikan? 
 
Pedoman wawancara guru 

1. Apakah bapak/ibu merasa nyaman dengan profesi yang digeluti sebagai 
guru? 

2. Apakah bapak/ibu selalu memprioritaskan pekerjaannya dalam 
kehidupan sehari-hari? 

3. Bagaimana arti profesionalisme guru menurut bapak/ibu? 
4. Terkait orangtua siswa, bagaimana bentuk feedback yang diberikan orang 

tua santri/santriwati terhadap guru dalam proses pendidikan di 
pesantren? 

5. Apakah ada forum yamg mempertemukan guru dan orang tua? 
6. Bagaimana proses komunikasi antara guru dan orang tua sementara 

mereka berdomisili jauh dari lokasi sekolah? 
7. Adakah kontribusi orang tua ataupun komite sekolah terhadap 

peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah? 
8. Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan kepala sekolah kepada guru 

untuk meningkatkan profesionalitasnya? 
9. Apa tantangan guru dalam meningkatkan profesionalitasnya di Pondok 

pesantren sultan hasanuddin? 
10. Apakah ada proses supervisi yang dilakukan kepala sekolah kepada guru? 

Bagaimana prosesnya? 
11. Apakah terdapat kendala atau hambatan yang bapak/ibu alami dalam 

dalam melaksanakan supervisi pendidikan? 
 
Pedoman wawancara komite sekolah 

1. Bagaimana proses terbentuknya komite sekolah di pondok pesantren 
sultan hasanuddin? 

2. Terdiri dari siapa sajakah yang masuk dalam kepengurusan komite 
sekolah?  

3. Bagaimana pembagian tugas komite sekolah di pondok pesantren sultan 
hasanuddin?  

4. Apakah komite sekolah di pondok pesantren sultan hasanuddin sudah 
berjalan sesuai dengan tujuannya? 

5. Menurut ustad, apakah komite sekolah di pondok pesantren sultan 
hasanuddin sudah menjalankan perannya dengan baik? 

6. Apakah komite sekolah memiliki program tersendiri? 
7. Apa saja peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu guru? 
8. Apakah komite sekolah berpartisipasi dalam memberikan masukan 

kepada sekolah terhadap program sekolah? 
9. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam penyediaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah? 
10. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam memberikan pertimbangan 
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untuk kriteria tenaga pendidik di sekolah ini? 
11. Apakah komite sekolah berpartisipasi/ menyampaikan usulan dalam 

membuat kebijakan sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang 
dilakukan komite? 

12. Apa saja peran komite sekolah sebagai pendukung di sekolah ini? 
13. Apa saja peran komite sekolah dal am mendukung program dan kegiatan 

sekolah? 
14. Seperti apa peran komite sekolah, apabila sekolah kekurangan dana dalam 

penyelenggaraan pendidikan? 
15. Pengawasan seperti apakah yang komite sekolah lakukan pada 

penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren sultan hasanuddin? 
16. Bagaimana cara bapak mengawasi terkait alokasi anggaran untuk 

pelaksanaan program sekolah? 
17. Apa saja peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah 

dengan orang tua siswa di sekolah? 
18. Apa peran komite sekolah sebagai mediator antara pihak sekolah dengan 

orang tua siswa? 
19. Sebagai ketua komite sekolah, bagaimana cara bapak agar hubungan 

sekolah dengan orang tua siswa dapat bersinergi dengan baik? 
20. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya komite sekolah mampu 

mempengaruhi profesionalisme guru? Sejauh mana komite sekolah 
berperan? 

21. Tantangan komite sekolah terhadap profesionalisme guru? 
 
Pedoman wawancara orang tua 
 
1. Apa yang diketahui terkait komite sekolah? 
2. apakah dengan adanya komite sekolah dapat meningkatkan tanggung 

jawab dan peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan 
di pondok pesantren sultan hasanuddin? 

3. Apakah komite sekolah di pesantren dalam mewadahi dan menyalurkan 
aspirasi serta ide dari orang tua siswa sudah efektif? 

4. Apakah dengan adanya komite sekolah mampu mendorong orang tua 
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan? 

5. Apakah anggota komite sekolah dari unsur orangtua yang anaknya sudah 
tidak lagi menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan masih dapat 
menjadi anggota komite sekolah? 

6. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 
guru? 

7. Apakah komite sekolah di pondok pesantren sultan hasanuddin sudah 
menjalankan perannya dengan baik? 

8. Apa yang dapat dirasakan sebagai orang tua dari peran yang telah 
dijalankan oleh komite sekolah?  

9. Apakah komite sekolah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan sarana 
dan prasarana di pondok Pesantren? 
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10. Apa kendala yang dirasakan sebagai orang tua dalam proses pendidikan 
anak di pondok Pesantren Sultan Hasanuddin? 
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Lampiran 3 

Dokumentasi  
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