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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 ا 
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب  

 
ba 
 

B 
 

be 
 ت  

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث  

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج  

 
jim j 

 
je 
 ح  

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ  

 
kha 
 

kh 
 

kadan ha 
 د  

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ  

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر  

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز  

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س  

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش  

 
syin 
 

sy 
 

Es dan ye 
 ص  

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط  

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ  

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع  

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ  

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف  

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق  

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك  

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل  

 
lam 
 

l 
 

el 
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 م 
 

mim 
 

m 
 

em 
 ن  

 
nun 
 

n 
 

en 
 و  

 
wau 
 

w 
 

we 
 ه ـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء  

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى  

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

ـفَ   يْ ـ  kaifa : كَ

ـوْلَ    haula : هَ

3. Maddah 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ahdan ya>’ ai adan i  َْـى 

 fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

اَتَ   ma>ta : مـ

ـى  rama : رَمَ >  

ـلَ  يْ ـ  qi>la : قِ

وُْتُ  ـَمـ  yamu>tu : ي

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الِ  طْفَ الأَ ـةُ  raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَ

ةُ  لَ ـ ـ اَضِ ـفـ لَْ ا ةُ ـ نَ ـْ ي دِ ـ ـمَ لَْ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا

ـةُ  ـ مَ ـ ـكْ لَْـحِ  al-h}ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d( )ّـ  dalam transliterasi ini dilambangkanـ

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 

 

fath}ahdan alif atau ya>’  َ ...ى | ... َ  ا  

d}ammahdan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 
 ــِـــى 
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Contoh: 

ناَ  ـَ ـّ rabbana : رَب >  

ـناَ  ـ يَْ ـ ـَجّ najjaina : ن > 

ـْحَـقّ  ـ لَ ◌ُ ا  : al-h}aqq 

ـِمَ  ـ  nu“ima : نُـعّ

ـدُوٌّ   aduwwun‘ : عَ

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

huruf kasrah ( ِّـى  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ــــ

Contoh: 

ـىٌّ  ـلِ  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ

ـِىُّ  رَبـ ـ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini,kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـسُ  ـمْ لَشَّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا

ـَة  زَلـ ـْ لَزَّلـ ◌ُ ا  : al-zalzalah(az-zalzalah) 

ـفَة  سَ لْ ـ فَ ـْ ـ لَ ◌ُ ا  : al-falsafah 

ـِلاَدُ  ـ بـ ـْ ـ لَ  al-bila>du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

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

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

رُوْنَ  ـ مُ أَْ  ta’muru>na : تـ

ـنَّـوْعُ  ـ لَ  ‘al-nau : ا

ـيْءٌ   syai’un : شَ

ـرْتُ  مُِ  umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda-

haraan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-
Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الله) 

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

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

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 ِUا نُْ يـ di>nulla>h دِ  ِUVِ billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ـْمَةِاللهِ  ـ يرْحَـ فِ ـمْ hum fiهُ > rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i > bi Bakkatamuba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li > 

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

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Nama   : Masykur Baduka 
NIM   : 80100314014 
Judul Disertasi : Hubungan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 

Madrasah terhadap Profesionalitas Guru dan Prestasi 
Belajar PAI Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang 

 
Disertasi ini membahas tentang Hubungan Tupoksi Pengawas 

Pendidikan Agama Islam, Kinerja Kepala Madrasah, dan 
Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 
Variabel penelitian yang merupakan inti dan fokus pembahasan adalah 
variabel Pengawas Pendidikan Agama Islam (X1), Kinerja Kepala 
Madrasah (X1), Profesionalitas Guru (X3) dan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik (Y). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Hubungan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 
Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang 

 
Jenis penelitian yang pergunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi 
penelitian ini adalah Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dengan teknik 
sampel secara proporsionat stratified random sampling sebanyak 100 orang 
para pengawas Pendidikan Agama Islam, guru Pendidikan Agama Islam, dan 
peserta didik. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 
teknik observasi, dokumentasi, dan angket, sedangkan teknik analisis data 
yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji 
korelasioal dan regresi ganda. 

 
Hasil penelitian ditemukan: Pertama, tingkat pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang tergolong kategori sangat rendah atau sangat lemah. 
Kedua tingkat kinerja guru Pendidikan Agama Islam  Madrasah Aliyah 
di Kabupaten Pinrang tergolong kategori sedang. Ketiga, Profesionalitas 
Guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong tinggi, baik dan kuat. Kempat Prestasi belajar Pendidikan Agama 
Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 
kategori sangat baik dan sangat tinggi. Kelima tidak terdapat korelasi yang 
signifikan antara pelaksanaan tupoksi pengawas PAI terhadap prestasi belajar 
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Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang dengan nilai -0,040. Keenam tidak terdapat korelasi yang signifikan 
antara Kinerja kepala Madrasah terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama 
Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dan 
pengaruhnya sangat rendah atau sangat lemah dengan nilai 0028. Ketujuh 
Kesembilan terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara 
profesionalitas guru terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dan pengaruhnya 
sangat tinggi dengan nilai 0,857. Kedelapan Hubungan secara bersama-sama 
antara tupoksi pengawas PAI, kinerja kepala madrasah dan profesionalitas 
guru Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang tergolong kategori sangat tinggi dan berpengaruh sangat 
signifikan dengan perolehan nilai skor R (x1x2x3)y = 0,863 yang berkontribusi 
sebanyak 74,500%. 

 
Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

terhadap pemerintah, pengawas, kepala madrasah, guru, peserta didik dan 

tenaga kependidikan serta orang tua peserta didik. Implikasi penelitian ini 

menjadi khasanah intelektual dalam bidang pengelolaan Madrasah Aliyah 

sekaligus merupakan bagian dari sikap akademik untuk turut serta dalam 

memberi sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan masyarakat pada 

umumnya. Sumbangan pemikiran tersebut khususnya mengenai peningkatan 

sumber daya masyarakat yang cerdas, sehat, bertanggung jawab, dan 

berkualitas. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam berbagai konsep tentang peningkatan kualitas pendidikan 

dapat ditemui banyak variabel. Variabel tersebut antara lain adalah 

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan, fungsi 

pengawasan, kinerja kepala sekolah, dan profesionalitas guru.1 Di samping 

itu, efektivitas variabel itu masih dalam perdebatan yang tak pernah 

berhenti. 

Pengawasan pendidikan dalam konteks yang luas mulai dari 

pengawasan pelaksanaan ujian madrasah, pengawasan kinerja kepala 

madrasah, dan pengawasan di bidang peningkatan profesionalitas guru. 

Kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun ada 

nilai-nilai penting yang menjadi spirit atau ruh pendidikan yang tampaknya 

mulai pudar yaitu kejujuran, amanah, dan etos kerja.2 

Penilaian penulis atas fenomena di atas seperti kejujuran dalam 

melakukan dan memberikan nilai kepengawasan sangat jauh dari 

objektivitas dan validitasnya. Pelaksanaan pengawasan ujian nasional, 

pengawasan kinerja kepala madrasah dan guru adalah fakta yang masih 

membutuhkan perbaikan serius. 

Demikian pula tingkat profesionalitas guru yang masih perlu 

dimaksimalkan khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Guru Pendidikan 

Agama Islam wajib memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan 

 

1Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 9.  

2 Departemen Agama RI. Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah, (Jakarta: 
2003), h. viii. 
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tupoksinya masing-masing, memiliki kemampuan pengelolaan kelas, 

penguasaan materi, penguasaan strategi/model pembelajaran, penggunaan 

media dan evaluasi. Kemampuan ini, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) 

buat para guru Pendidikan Agama Islam khususnya di tingkat Madrasah 

Aliyah. 

Fenomena di atas memberikan motivasi kepada peneliti untuk 

melakukan kajian dan analisis tentang kontribusi pengawas Pendidikan 

Agama Islam dan kinerja kepala Madrasah terhadap tingkat profesionalitas 

guru. Motivasi ini membutuhkan landasan kuat untuk memahami tugas dan 

fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dan kepala sekolah. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan 

konsisten. Konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara 

fisik maupun spiritual. Artinya, pengawasan tidak hanya mengedepankan 

hal-hal yang bersifat fisik saja melainkan juga melibatkan Allah swt., 

sebagai pengawas utama. Dalam QS al-Sajdah/32:5 berbunyi: 

 

 
َ
� ٓۥ  
ارُهَُ�ۡ�ِ َ�نَ   �ٖ�َۡ�  �ِ  ِ�ۡ

َ
إِ� �ۡ�ُ�جُ َ  ���ُ !ضِ 

َ ۡ
ٱ"  

َ
إِ$ ءِ 

ٓ
&'َ �ٱ()  *َ�ِ  �َ+ۡ

َ ۡ
ٱ"  �ُِّ-
َُ� & �'ِ+ّ  ٖ./َ0َ  1َ

ۡ
2

ونَ   4
�ُ5َ  

Terjemahnya: 
 
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu.3   

Kata  يدبر , kata dasarnya adalah dari fi’il madhi  دبر   yang 

berarti belakang. Menurut penjelasan dari Tafsir al-Mishbah bahwa 

 

3Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: CV. Naladana, 2016), h. 
587. 
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”belakang” yakni dampak atau akibat dari segala pemikiran atau pengaturan 

yang diperhitungkan dengan matang.4  

Di dalam kitab al-Duru al-Mantsur kata  الامر    makna dasarnya 

adalah “urusan”, dalam ayat ini menjelaskan “urusan” yang dimaksud 

adalah segala urusan dunia. Sebagaimana hadis sebagai berikut: 
 

هُمَا فيِ قَـوْله {يدبر الأَْمر} قاَلَ:    وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ

نْـيَا تعرج الْمَلاَئِكَة فيِ يَـوْم مِقْدَاره ألف سنةهَذَا فيِ            الدُّ

 
Terjemahnya: 
 

 "Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu al-Mundhir dari Ibnu ‘Abbas 
r.a. dalam firman Allah  الامر  Ibnu ‘Abbas berkata: Ini adalah ,   يدبر 
urusan dunia yang para Malaikat naik dalam satu hari kadarnya 
adalah seribu tahun ". 

 

            Kalimat  سنة  berarti “seribu tahun”, namun dalam bahasa   الف 

Arab kata ini merupakan simbol dari angka yang sangat banyak. 

Walaupun saat ini bahasa Arab telah mengadopsi kata asing 

seperti biliyyun. 

Imam al-Maraghi menyatakan bahwa setelah ayat sebelumnya 

menjelaskan bukti nyata tentang risalah, maka ayat ini merupakan 

penjelasan mengenai kewajiban Rasulullah dalam berdakwah, yakni 

membuat percaya pada keesaan Allah Swt. dengan menjelaskan 

ciptaan dan kekuasaan Allah sebagai bukti keagungan-Nya. 

Surat al-Sajadah ayat ke-lima dijelaskan dalam kitab Tafsir al-

Lubab bahwa Allah mengatur segala urusan-urusan makhluk-Nya 

 

4
 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah jilid 5. (Jakarta: Lentera Hati. 2002), h. 143 
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dengan sangat baik. Dari mulai kedudukan yang amat tinggi 

kemudian semua urusan tersebut pada satu hari akan naik dalam 

masa seribu tahun. 

Pula pendapat yang disampaikan oleh Ibn ‘Asyur dalam 

memahami firman-Nya di atas, yakni ayat ke-lima surat al-Sajadah 

dalam arti semua pengaturan makhluk dari langit sampai ke bumi 

sejak masa penciptaan-Nya, sampai hancurnya langit, bumi dan 

seisinya yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah dengan cara 

kembali dengan ciri dan sifat-sifatnya masing-masing. 

Dengan kemampuan manajerial dan kinerja kepala sekolah tersebut, 

akan menciptakan profesionalitas guru khususnya guru Agama Islam. QS 

al-Isra’/17: 36 

 

ٓئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ    ٔ◌ُ◌ولاٗ  وَلاَ تقَۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بِهۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَٰ

تتبع   الإنسان - ولا  عما    - أيها  مسؤول  الإنسان  إن  وتثبَّت.  د  تأكَّ بل  تعلم،  لا  ما 

وإذا   الثواب،  نال  الخير  في  استعمَلها  فإذا  وفؤاده،  وبصره  سمعه  فيه  استعمَل 

  ) ٣٦(  استعملها في الشر نال العقاب.  
 
 
Terjemahnya: 
 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.5   

 

Dalam Tafsir Al-Misbah jilid 7, Ayat tersebut menjelaskan bahwa 

Allah memerintahkan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan dan 

menghindari segala keburukan “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” Jangan berucap apa yang 
 

5Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 389. 
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tidak engkau ketahui, jangan mengaku tahu apa yang tidak engkau ketahui, 

atau mengaku mendengar apa yang tidak didengar. “Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati,” yang merupakan alat-alat untuk 

pengetahuan “semuanya itu” alat-alat itu masing-masing tentangnya “akan 

diminta pertanggungan jawabnya” akan diuntut untuk mempertanggung 

jawabkan bagaimana pemiliknya menggunakannya. Ayat ini mencegah 

segala keburukan seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan, dan 

kesaksian palsu, ayat ini juga memberikan tuntunan 

untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk meraih 

pengetahuan. 6  Ayat ini mengajak agar selalu berhati-hati, teliti, tekun, 

bijaksana, dan penuh tanggung jawab dalam memutuskan dan melakukan 

segala sesuatu. kalau kita sudah menyadari hal ini, bahwa semuanya akan 

kita pertanggungjawab di akhirat kelak maka kita juga akan melakukan 

segala sesuatunya di dunia ini dengan penuh tanggung jawab. 

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ilmu dan pengetahuan 

sangat penting dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dan itu akan 

menentukan keberhasilan dari pekerjaan tersebut. Ketika pekerjaan yang 

dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan tentu tidak akan bisa 

dipertanggungjawabkan secara benar. dan apabila suatu pekerjaan tidak 

dikerjakan berdasarkan ilmunya maka hasilnya tidak akan sesuai dengan 

apa yang diharapkan dan kehancuranlah yang akan terjadi. 

Mata yang dimiliki sehingga Anda dapat melihat dan 

mengindentifikasi sesuatu, kemudian telinga yang Anda miliki sehingga 

Anda dapat mendengarkan kebaikan untuk ditransformasikan ke dalam hati 

dan fisik Anda, serta kalbu yang Anda miliki sehingga Anda dapat 

 

6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 7. (Jakarta:Lentera Hati. 2002),  h. 86-87 
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merasakan, memutuskan, dan menjatuhkan pilihan dimana esensi manusia 

terletak pada kalbunya, semua ini adalah sarana yang telah dianugerahkan 

Allah SWT dan kelak akan diminta pertanggung jawabannya. 

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir 

Universitas Islam Madinah dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, tentang 

QS al-Isra’/17: 36 dijelaskan bahwa sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 

Tatkala tiga anggota badan ini merupakan anggota badan yang paling mulia; 

Allah mengkhususkan penyebutannya untuk dimintai pertanggung jawaban, 

hal itu menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia tergantung sehatnya 

ketiga anggota badan ini, sebaliknya celakanya hidup seseorang tergantung 

rusaknya ketiga anggota badan ini.7 

Rasulullah saw dalam hadits yang driwayatkan oleh al-Bukhari dari 

Abdullah ibn Umar, yaitu: 
 

 

Terjemanya: 

"Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, 
“Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan 
bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai 
pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami 

 
7Al-Asyqar, M.S.. Kitab Zubdatut Tafsir min Fath Al-Qadir. (Jakarta: Darus Sunnah, 

2007), h. 56 
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adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung 
jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah 
pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah 
pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. 
Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan 
dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang 
dipimpinnya”.8 

Begitu berat dan besar tanggung jawab seorang pemimpin, pada 

hadits Rasulullah kembali mengulangi kalimat kullukum ra'in yang diawali 

dengan huruf peringatan (tanbih) yaitu  ألا sebagai bentuk isyarat yang 

mengingatkan setiap manusia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan 

kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan 

dihadapan Allah swt.9
 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt., adalah 

pengatur alam. Keteraturan alam ini sebagai bukti kebesaran Allah dalam 

mengelola alam. Karena manusia diciptakan dan dijadikan sebagai khalifah 

di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-

baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. 

Pengawas Pendidikan Agama Islam dijelaskan dalam Surat 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menyatakan bahwa 

pengawas sekolah adalah: 
 

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan 
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk 
melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan 
penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan 

 

8Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al Jami' al-Sahih al-Musnad min 

Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Jilid. III (Kairo: al-
Matba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), hal. 328 

 

9
 Al-‘Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. Nuzhat al-Nazr 

Syarh Nukhbah.(Mesir. al-Munawwarah. t.th. Ibn Hajar al-'Asqalani), Jilid. XIII, hal. 113. 
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administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan 
sekolah menengah.10 
 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2007, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, 

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 

berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan 

melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada 

satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah. 11 

Sedangkan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah 

“pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas 

Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya 

melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah”.12 

Pengawas yang dimaksudkan di atas adalah seorang pegawai negeri 

sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

pengawasan pada sekolah. Tugas dan tanggung jawab itu dapat berupa 

penilaian dan pembinaan teknis dan administrasi pada satuan pendidikan 

mulai dari pendidikan pra sekolah sampai sekolah menengah. 

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan adalah 

pegawai negeri sipil pada lingkungan Kementerian Agama yang diberi 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan 

 

10Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 2016 Pasal 
1 Ayat 1) tentang Pengawas Sekolah. 

11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawas 
Sekolah. 

12Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Bab I Pasal 1 Ayat 
4) tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam. 
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di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi 

teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, 

pendidikan dasar dan menengah.13  

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengawas 

Pendidikan Agama Islam bertugas untuk melakukan penilaian dan 

pembinaan secara teknis pendidikan dan administrasi pendidikan, baik pada 

satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan 

menengah. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan 

meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan 

Madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi kegiatan pembelajaran yang 

baik. Dalam melakukan pengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam 

pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata 

pelajaran Agama Islam SLTP, SMU, dan SMK. 

Tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam menurut 

konsep Departemen Agama adalah: 
 

Pengawas Pendidikan Agama Islam mengemban tugas dan amanat 
dua lembaga yang berbeda yaitu membantu pencapaian tujuan 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah umum dan pengelolaan 
pendidikan pada Madrasah. Fungsi Pengawas Pendidikan Agama 
Islam sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan 
manajerial. Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan 
fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan 
kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya. 
Sedangkan fungsi pengawasan manajerial berfungsi sebagai 
pembinaan, penilaian dan bantuan serta bimbingan kepada kepala 
sekolah/Madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya dalam 
pengelolaan sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah 

 

13 Departemen Agama Republik Indonesia., Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas 

Pendais (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam 2003), h. 5. 
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dan kinerja kepala Madrasah serta kinerja tenaga kependidikan 
lainnya. 14 

Implementasi pelaksanaan pengawasan Pendidikan Agama Islam 

pada sekolah umum baik pada bidang akademik, pendidikan dan 

pengajaran, kurikulum, pemantauan faktor pendukung dalam 

pelaksanaannya maupun bidang monitoring kegiatan pembelajaran. Apabila 

fungsi pengawas tersebut dilakukan secara efektif, maka kualitas 

pendidikan akan meningkat dan mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan 

pendidikan nasional, institusional, kurikuler, maupun tujuan instruksional. 

Pada implementasi fungsi manajerial, pengawas memberikan 

kontribusi besar terhadap kinerja kepala sekolah dan lebih-lebih terhadap 

tenaga kependidikan sehingga dapat menjamin tingkat profesionalitas 

sumber daya pada setiap lembaga pendidikan. 

Kinerja menurut Prawirosentono dalam Sudarwan Danim yang 

menyatakan bahwa: 
 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral maupun etika.15  

Definisi tersebut terdapat elemen penting, yaitu hasil kerja yang 

dicapai secara individual atau secara institusi, memberikan wewenang 

dalam melaksanakan tugas dan dilakukan secara legal serta tidak 

bertentangan dengan moral atau etika. Penilaian terhadap kinerja individu 

dan kelompok individu yang tergabung dalam institusi pendidikan 

dilakukan dengan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab bagi masing-

 

14 Departemen Agama RI., Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah (Jakarta: 
Dirjen Bimbaga Islam, 2003), h. 87. 

15Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 
27. 
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masing individu tersebut. Peningkatan kinerja individu dan organisasi 

pendidikan itu sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan 

(manajerial) kepala sekolah. Dengan kemampuan manajerial dan kinerja 

kepala sekolah tersebut, akan menciptakan profesionalitas guru khususnya 

guru Agama Islam. QS al-Isra’/17: 36 

 

ٓئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ    ٔ◌ُ◌ولاٗ  وَلاَ تقَۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بِهۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَٰ

الإنسان - تتبع  ولا   استعمَل    - أيها  الإنسان مسؤول عما  إن  وتثبَّت.  د  تأكَّ بل  تعلم،  ما لا 

فيه سمعه وبصره وفؤاده، فإذا استعمَلها في الخير نال الثواب، وإذا استعملها في الشر  

  ) ٣٦نال العقاب. ( 

  

Terjemahnya: 
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.16   

  

Di sini mengandung makna yang luas antara lain berkata dengan 

lisan dalam melakukan suatu pekerjaan hendaklah didasari atas pengetahuan 

dan pemahaman dengan menggunakan seluruh potensi diri yaitu 

pendengaran penglihatan dan hati karena semua itu akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan 

pekerjaan itu dilakukan dengan cara profesional. 

Profesional dapat diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang 

dimiliki oleh seseorang yang didukung oleh keahlian, rasa tanggung jawab 

dan rasa kejawatan. Keterampilan seseorang yang dimaksudkan adalah 

profesi seorang guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

 

16Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 389. 
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kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pembelajaran. Rusman menyatakan bahwa guru yang profesional adalah 

“orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan, sehingga ia dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan yang maksimal”.17 

Profesionalitas guru tersebut wajib dimiliki oleh tenaga pendidik 

dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi pembelajaran guna 

mencapai tujuan instruksional. Tentu semua ini dapat tercapai atas 

bimbingan seorang kepala sekolah dan pengawas pendidikan khususnya 

pengawas Pendidikan Agama Islam. 

Gambaran teori tersebut di atas ingin menguji tingkat kontribusi 

pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kinerja Kepala Madrasah terhadap 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam. Dari hasil observasi awal 

ditemukan pengawas pendidikan Agama Islam yang belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kepala Madrasah sehingga 

berimbas terhadap tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam 

yang belum maksimal. 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan variabel-variabel penelitian, maka 

dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan 

pengawas Pendidikan Agama Islam dan kinerja Kepala Madrasah terhadap 

profesionalitas guru dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Rumusan 

 

17Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. IV; 
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 199. 
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masalah ini dapat dioperasionalkan menjadi rumusan sub pokok masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas Pendidikan 

Agama Islam pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana tingkat kinerja Kepala Madrasah pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam 

pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

4. Bagaimana tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

5. Berapa besar hubungan tugas dan fungsi pengawas Pendidikan 

Agama Islam dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

6. Berapa besar hubungan kinerja kepala madrasah dengan prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

7. Berapa besar hubungan profesionalitas guru dengan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang? 

8. Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama 

antara tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam, kinerja 

Kepala Madrasah, profesionalitas guru dengan tingkat prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang? 
 
 
 
 



14 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang. 

b. Mengetahui tingkat kinerja Kepala Madrasah pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

c. Mengetahui tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

d. Mengetahui tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

e. Menemukan besarnya hubungan tugas dan fungsi pengawas Pendidikan 

Agama Islam dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

f. Menemukan besarnya hubungan kinerja kepala madrasah dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

g. Menemukan besarnya hubungan profesionalitas guru dengan prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

h. Menemukan besarnya hubungan secara bersama-sama antara tugas dan 

fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam, kinerja Kepala Madrasah, 
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dan profesionalitas guru dengan prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 
 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah intelektual 

dalam bidang pengkajian pendidikan dan masalah sosial kemasyarakatan 

sekaligus merupakan bagian dari sikap akademik untuk turut serta dalam 

memberi sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan masyarakat pada 

umumnya. Sumbangan pemikiran tersebut khususnya mengenai peningkatan 

sumber daya masyarakat yang cerdas, sehat dan berkualitas. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini sangat diharapkan dan 

dinantikan oleh semua kalangan untuk dijadikan rujukan ilmiah, rasional 

dan empiris bahkan sebagai dasar kebijakan dan kebijaksanaan bagi 

pemerintah daerah untuk lebih menggalakkan penyelenggaraan pengawasan 

pendidikan Agama, perbaikan kinerja Kepala Madrasah dan peningkatan 

profesionalitas guru Agama Islam. 

b. Kegunaan bagi Madrasah 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan terhadap lembaga madrasah Aliyah baik kalangan pendidik 

dan tenaga kependidikan untuk dapat meningkatkan kinerja kepala 

madrasah dan bagi para civitas akademika Madrasah dengan penciptaan 

pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dan kondusif sehingga tenaga 

pendidik dan kependidikan dapat lebih profesional 

Kegunaan praktis lebih khusus ditujukan pada wilayah penelitian 

sebagai bahan masukan dan informasi berharga terhadap lembaga 

pendidikan tingkat madrasah sehingga dapat lebih mengintensifkan, 
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mendorong dan menggalakkan peningkatkan profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam khususnya pada tingkat Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang. 

c. Kegunaan bagi Guru 

Kegunaan penelitian bagai para guru adalah sebagai bahan masukan 

positif untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru yang lebih dinamis, 

kreatif, dan komunikatif. 
  

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional variabel dirumuskan berdasarkan variabel-

variabel penelitian; variabel penelitian ini terdiri atas variabel pengawas 

Pendidikan Agama Islam, kinerja kepala Madrasah, dan profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam. 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai 

variabel-variabel penelitian tersebut di atas, maka peneliti memberikan 

definisi operasional variabel sebagai berikut: 

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Aliyah baik negeri 

maupun swasta di Kabupaten Pinrang dengan melakukan pembinaan, 

penilaian, perbantuan, dan pengembangan kemampuan guru dalam 

meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didiknya.  

Pengawasan akademik yaitu pengawasan yang berkaitan 

dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan 

kemampuan guru Pendidikan Agama dalam meningkatkan kualitas 
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proses pembelajaran serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil 

belajar peserta didiknya. Sedangkan pengawasan manajerial 

berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan serta bimbingan 

kepada kepala madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya 

dalam pengelolaan madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah 

dan kinerja Kepala Madrasah serta kinerja tenaga kependidikan 

lainnya. 

2. Kinerja Kepala Madrasah yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Kepala Madrasah pada 

lembaga pendidikan tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka 

mencapai tujuan lembaga pendidikan bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

3. Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah profesi seorang guru Pendidikan Agama 

Islam yang mempunyai kemampuan pengelolaan kelas, strategi 

mengajar, menguasai bahan atau materi, mampu menggunakan media 

pembelajaran dan kemampuan menyusun program maupun membuat 

penilaian hasil belajar yang tepat. Kemampuan tersebut memiliki 

sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualitas 

pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan 

sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan peserta didiknya, mempunyai jiwa 

kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang 

tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri 
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secara terus menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, 

seminar dan semacamnya. 

4. Prestasi belajar peserta didik adalah terdiri dari tiga untaian 

kata, yaitu prestasi, belajar, dan peserta didik. Prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dari yang telah di lakukan dan di 

kerjakan). Belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu, dan peserta didik adalah murid atau peserta didik yang 

mendapat pelajaran dari guru. 

Jadi, prestasi belajar peserta didik adalah hasil yang telah 

dicapai oleh peserta didik setelah ia melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran. Indikator untuk mengevaluasi prestasi belajar 

peserta didik dapat di ukur dengan pencapaian tujuan-tujuan 

pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan dan 

pembelajaran mengandung unsur kognitif, afektif, dan 

psikomotoris, sebagaimana pendapat Bloom yang terkenal 

dengan domain pendidikan. 
 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arsyad Ambo Tuo dalam 

disertasinya yang berjudul Efektivitas Pengawas Pendidikan Agama Islam 

sebagai Solusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di 

Kabupaten Pinrang. Hasil penelian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang 

tinggi dan positif dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar peserta 

didik. Tingkat motivasi dan prestasi belajar bukan satu-satunya dipengaruhi 

oleh faktor pengawas akan tetapi banyak faktor yaitu faktor kurikulum, 
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guru, media, lingkungan, sarana dan prasarana serta faktor peserta didik itu 

sendiri.18 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

dependennya. Pada penelitian ini fokus kajian pada pariabel dependennya 

adalah profesionalitas guru sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada 

prestasi belajar peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan Lisna Marwani Poeloengan dalam bentuk 

Disertasi yang berjudul “Hubungan antara Motivasi Belajar, Berpikir 

Kreatif, dan Keterampilan Berkomunikasi dengan Hasil Belajar di Fakultas 

Ekonomi UPI”.19 Jenis penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 

penelitian deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan uji korelasional dan 

uji regresi ganda. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa motivasi belajar, 

berfikir kreatif, dan keterampilan komunikasi berpengaruh sangat signifikan 

terhadap hasil belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan 

Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat pengaruhnya yaitu 

faktor variabel motivasi belajar mempunyai pengaruh sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan variabel berpikir kreatif, dan keterampilan 

berkomunikasi. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitiannya, 

namun terdapat hubungan yang erat pada tingkat penerapan beriikir kreatif 

seseorang baik yang dilakukan oleh pengawas pendidikan maupun seorang 

mahasiswa. Relevansi dengan penelitian ini secara bersama-sama 

 

18 Arsyad Ambo Tuo, Efektivitas Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai Solusi 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Kabupaten Pinrang, (Makassar: UIN 
Alauddin, Disertasi, 2014). 

19Lisna Marwani Poeloengan, Hubungan antara Motivasi Belajar, Berfikir Kreatif, dan 
Keterampilan Berkomunikasi dengan Hasil Belajar di Fakultas Ekonomi UPI, Universitas Negeri 
Jakarta, Disertasi, 2004). 
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menggunakan jenis penelitian dan pendekatan, teknik pengumpulan data 

dan instrumen penelitian, serta teknik analisis datanya menggunakan 

metode yang sama 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dalam bentuk disertasi 

yang berjudul “Kinerja Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Proses 

Pembelajaran (Studi Kasus di MA Negeri 1 Wonogiri)”.20 Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kinerja kepala sekolah 

diikuti oleh semakin tingginya mutu proses pembelajaran di MA Negeri 1 

Wonogiri. Kinerja kepala sekolah berpengaruh kuat terhadap mutu proses 

pembelajaran pada objek penelitian. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus 

penelitiannya. Penelitian ini fokus pada pengawas Pendidikan Agama Islam 

dan kinerja kepala sekolah yang dihubungkan dengan profesionalitas guru 

Sekolah Menengah Atas, sedangkan penelitian yang relevan hanya 

menghubungkan variabel kinerja kepala sekolah dengan mutu proses 

pembelajaran di tingkat Madrasah Aliyah. 
 

2. Telaah Pustaka yang Relevan 

Berdasarkan variabel penelitian dan identifikasi masalah, peneliti 

dapat mengemukakan bebarapa referensi yang relevan. Referensi yang 

relevan dengan penelitian ini adalah Keputusan Menteri Pemberdayaan 

Aparatuur Negara Nomor 118/1996 bahwa pengawas sekolah adalah 

pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang 

secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan 

pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari 

 

20 Purwanto, Kinerja Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran 
(Studi Kasus di MA Negeri 1 Wonogiri) (Wonogiri: Universitas Negeri Surakarta, Disertasi, 
2012). 
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segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, 

sekolah dasar dan sekolah menengah.21 

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 bahwa 

pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah pegawai negeri 

sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama 

Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan 

pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. 22 

Demikian pula Piet A. Sertian menyatakan bahwa tujuan pengawasan 

Pendidikan Agama Islam adalah memberikan layanan dan bantuan untuk 

meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan hanya memperbaiki 

kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.23 

Tujuan pengawasan dari berbagai pandangan di atas dapat dipahami 

bahwa pengawasan bertujuan untuk membantu dan memberikan layanan 

untuk meningkatkan kualitas mengajar guru dan kualitas belajar peserta 

didik. dengan demikian, pelaksanaan pengawasan pada objek penelitian 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada objek penelitian 

tersebut. 

Pada variabel kinerja kepala sekolah merujuk pada pendapat 

Prawirosentono dalam Sudarwan Danim yang menyatakan bahwa: 
 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

 

21Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatuur Negara Nomor 118 Tahun 1996 
Pasal 1 Ayat 1) tentang Pengawas Sekolah. 

22 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 (Bab I Pasal 1 Ayat 4) tentang 
Pengawas Pendidikan Agama Islam. 

23 Piet A. Sahertian, Konsep-konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 19. 
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.24 

Referensi yang relevan pada variabel profesionalitas guru dikutip 

dari pendapat Uzer Usman bahwa seorang guru profesional adalah guru 

yang mempunyai kemampuan pengelolaan kelas, strategi mengajar, 

menguasai bahan atau materi, mampu menggunakan media pembelajaran 

dan mampu menyusun program maupun membuat penilaian hasil belajar 

yang tepat. 
 

 

24Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Pengawas Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pengawas Pendidikan Agama Islam  

Surat Keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara 

yang menyebutkan bahwa pengawas sekolah di lingkungan 

Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam yang kemudian diberi istilah “Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI)”. 1  Pengertian tentang Pengawas 

Pendidikan Agama Islam dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri 

Pemberdayaan Aparatuur Negara Nomor 118/2016 (Pasal 1 ayat 1), 

menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil 

yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh 

pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan 

di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi 

teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra 

sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.2  

Kedudukan pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan 

pengawasan pendidikan terhadap sekolah tertentu yang ditunjuk. 

Berdasarkan peraturan tersebut pengawas sekolah merupakan 

Pegawai Negeri Sipil yang kualifikasi baik dari guru ataupun kepala 

sekolah.  

 

1 Pupuh Fathurrohman, dkk., Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses 

Pengajaran (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 141-142. 

2Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatuur Negara Republik Indonesia Nomor 

118 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1) tentang Pengawas Sekolah. 
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Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 

2007, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, 

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 

berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah 

dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan 

administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan 

sekolah menengah.3 Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 

2012 (Bab I Pasal 1 Ayat 4) menyatakan bahwa pengawas Pendidikan 

Agama Islam pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat 

dalam jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam yang 

tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.4 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan adalah 

pegawai negeri sipil pada lingkungan Kementerian Agama yang 

diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh terhadap 

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan 

penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan 

penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun 

administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar 

dan menengah. 5 Jadi, pengawas Pendidikan Agama Islam bertugas 

untuk melakukan penilaian dan pembinaan baik pada satuan 

 

3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawas 

Sekolah, (Jakarta: Mendikbud, 2007), h.4. 

4Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Bab I Pasal 1 Ayat 

4) tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 

2011), h. 13. 

5 Departemen Agama Republik Indonesia., Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas 

Pendais (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2003), h. 5. 
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pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan 

menengah. 

 

2. Tujuan Pengawas Pendidikan Agama Islam 

Secara umum tujuan pengawasan Pendidikan Agama Islam 

adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan 

kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan hanya memperbaiki 

kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas 

guru. 6  Dari berbagai pendangan tentang tujuan pengawasan 

Pendidikan Agama Islam dapat dipahami bahwa memberikan layanan 

baik kepada pendidik maupun terhadap peserta didik untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Layanan tersebut baik bersifat 

teknis maupun administrative, baik fisik maupun nonfisik sehingga 

segala hal-hal yang ikut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran pada prinsipnya termasuk dalam 

layanan seorang pengawas sekolah. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu 

memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah dan Madrasah dengan tujuan agar tercipta 

kondisi kegiatan pembelajaran yang baik. Dalam melakukan 

pengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum 

terdapat dua macam pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata pelajaran 

Agama Islam SLTP, SMU dan SMK. Sedangkan pada sekolah RA, 

 

6 Piet A. Sahertian, Konsep-konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 19. 
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MI dan Madrasah Diniyah Awaliyah diawasi oleh pengawas sekolah 

mata pelajaran Pendidikan Agama RA, MI, Madrasah Diniyah 

Awaliyah.7 

Tujuan tersebut sudah jelas bahwa pengawas Pendidikan 

Agama Islam mengemban tugas dan amanat dua lembaga yang 

berbeda yaitu membantu pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah umum dan pengelolaan pendidikan pada Madrasah. 

Adapun dalam tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam dan 

tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/ madrasah dan 

guru/ pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran 

dan melaksanakan kegiatan akademis.  

b. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/ madrasah, 

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam 

pengelolaan administrasi/ manajerial madrasah.  

c. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 

untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan.  

d. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 

tentang peningkatan jenjang dan karier guru dan Kepala 

Sekolah/Madrasah pada jenjang yang lebih tinggi. 

 

7Departemen Agama RI., Petunjuuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas 

Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2012), h. 6-7. 
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Tanggung jawab kepengawasan Pendidikan Agama Islam di 

atas dapat dipapahami bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam 

bertanggung jawab meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam 

melaksanakan kegiatan akademik, pengelolaan administrasi dan 

kepemimpinan, memberi masukan, bahan pertimbangan dan 

rekomendasi kepada penentu kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan jenjang karir bagi guru yang memiliki prestasi baik. 

 

3. Tupoksi Pengawas Pendidikan Agama Islam 

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok 

Pengawas Pendidikan Agama Islam mencakup dua lembaga 

pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dalam lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional dan di Madrasah dalam lingkungan 

Kementerian Agama. Hal tersebut berarti bahwa apabila pengawas 

Pendidikan Agama Islam melakukan pengawasan di sekolah umum 

maka tugas pokoknya adalah menilai pelaksanaan pengajaran mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan membina para guru Pendidikan 

Agama di sekolah yang bersangkutan, serta pengawasan yang 

dilakukan adalah pengawasan atau supervisi teknis kependidikan dan 

melakukan pengawasan administrasi terkait. Sedangkan pada 

madrasah, pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan penilaian 

dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang 

bersangkutan secara menyeluruh baik teknis pendidikan maupun 

administrasi, kecuali terhadap mata pelajaran atau rumpun mata 

pelajaran lain seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan 



28 

 

sebagainya, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas sekolah 

yang beragama Islam dari Departemen Pendidikan Nasional.8 

Agus Salim Mansyur menyatakan bahwa tugas dari pada 

pengawas ialah diarahkan pada pencapaian supervisi yang tidak 

hanya memperbaiki mutu mengajar guru, akan tetapi juga melakukan 

pembinaan pertumbuhan profesi guru yang diartikan secara luas, 

yang salah satunya ialah meningkatkan mutu pengetahuan dan 

keterampilan guru. 9  Pendapat ini ditujukan untuk pencapaian 

supervisi dalam meningkatkan mutu guru dan pembinaan 

pertumbuhan profesi guru pada aspek pengetahuan dan 

keterampilannya. 

Adapun secara spesifik tugas Pengawas Pendidikan Agama 

Islam terbagi menjadi dua bagian, yakni Pengawas Pendidikan 

Agama Islam yang bertugas pada satuan pendidikan dasar, mencakup 

TK, RA, SD dan MI. Kelompok yang kedua, tugas pengawas 

Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan menengah. Adapun 

tugas Pengawas Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan Dasar 

yang meliputi TK, RA, SD dan MI yaitu: 1) Melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam di TK dan 

penyelenggaraan pendidikan di RA kecuali bidang pengembangan 

selain agama Islam. 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

mata pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar dan penyelenggaraan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, kecuali selain 

mata pelajaran Agama Islam. 3) Melakukan pengawasan terhadap 

 
8Departemen Agama RI., Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan: Upaya 

Meningkatkan Kinerja Pengawas (Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2012), h. 79-80. 

9 Agus Salim, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia. 

2009), h. 214. 
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pelaksanaan tugas guru agama Islam pada TK dan SD dan guru serta 

tenaga lain pada RA, MI, dan SD serta MD, kecuali guru mata 

pelajaran selain agama Islam. 4) Melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama pada TK dan 

SD serta kegiatan ekstrakurikuler di RA, MI dan MD.10 

Demikian pula fungsi Pengawas Pendiidkan Agama Islam 

sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. 

Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan fungsi 

pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan kemampuan 

guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta sebagai 

bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya. 11 Sedangkan 

fungsi pengawasan manajerial berfungsi sebagai pembinaan, 

penilaian dan bantuan serta bimbingan kepada kepala Madrasah dan 

seluruh tenaga kependidikan lainnya di Madrasah dalam pengelolaan 

Madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja kepala 

Madrasah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya.  

Sejalan dengan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam di 

atas, maka merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 

2012 (Bab II Pasal 4 Ayat 1 dan 2) tentang fungsi pengawas, yang 

meliputi: 

a. Pengawas Madrasah mempunyai fungsi diantaranya melakukan 

penyuluhan program pengawasan di bidang akademik dan 

manajerial, melakukan pembinaan dan pengembangan Madasah, 

 

10Departemen Agama RI., Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan: Upaya 

Meningkatkan Kinerja Pengawas, h. 79-80. 

11 Departemen Agama RI., Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah (Jakarta: 

Dirjen Bimbaga Islam, 2003), h. 87 
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melakukan Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan 

profesi guru Madrasah  

b. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah mempunyai 

fungsi diantaranya melakukan penyusunan program pengawas 

Pendidikan Agama Islam, melakukan pembinaan, 

pembimbingan dan pengembangan profesi guru Agama Islam, 

dan Memantau penerapkan standar nasional.12  

Dalam fungsi pengawasan secara umun merupakan kegiatan-

kegiatan yang meliputi memantau, mengarahkan, menilai dalam suatu 

organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melakukan 

pengawasan pada sekolah umum melaksanakan kegiatan yang 

diantaranya ialah:  

a. Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pengajaran yang 

dilakukan oleh guru Agama Islam pada SD, MA, SMU, dan 

SMK. 

b. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana Pendidikan 

Agama pada SD, MA, SMU, dan SMK. 

c. Mamantau faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan Pendidikan Agama pada SD, MA, SMU, dan 

SMK.  

 

12 Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas 

Pendidikan Agama Islam. 
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d. Melakukan pengarahan pada guru Agama Islam SD, MA, 

SMU, dan SMK yang dalam proses pembelajaran didapat 

kekeliruan atau ketidak sesuaian dengan tujuan13. 

Implementasi pelaksanaan pengawasan Pendidikan Agama 

Islam pada sekolah umum baik pada bidang akademik, pendidikan 

dan pengajaran, kurikulum, pemantauan faktor pendukung dalam 

pelaksanaannya maupun bidang monitoring kegiatan pembelajaran. 

Apabila fungsi pengawas tersebut dilakukan secara efektif, maka 

kualitas pendidikan akan meningkat dan mencapai tujuan pendidikan, 

baik tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, maupun 

tujuan instruksional. 

 

B. Pengawas dalam Pembinaan Guru 

1. Pengertian Pembinaan Guru  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah 

suatu proses, perbuatan, cara membina, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara budayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. 14  Proses perbuatan, tindakan dan pembinaan 

yang dilakukan menurut konsep ini adalah kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan selalu bersifat pragmatis. 

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 

menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan yang lebih baik dari 

sebelumnya, artinya dalam hal ini dapat menunjukkan adanya 

 

13Departemen Agama RI., Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan: Upaya 

Meningkatkan Kinerja Pengawas, h. 81. 

14Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. XXI; 

Jakarta: Pustaka 2012), h. 523. 
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peningkatan ataupun perkembangan atas sesuatu menuju perbaikan 

yang lebih dari sebelumnya. 

Adapun dalam berbagai kepustakaan, pembinaan guru sering 

diistilahkan sebagai supervisi15. Jika yang dimaksud pembinaan guru 

adalah termasuk supervisi maka banyak pakar yang memberikan 

pengertian berbeda namun dengan inti yang sama. Diantaranya 

Wojowasito, memberi pengertian tentang supervisi sama dengan 

membangun atau memperbaiki 16 . Sedangkan menurut Dekdikbud 

memberi batasan supervisi sebagai suatu bantuan kepada staf untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih kondusif dan 

baik17. 

Supervisi merupakan aktivitas yang direncanakan untuk 

membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan 

pekerjaan mereka secara lebih efektif. Berdasarkan pengertian 

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan guru 

dalam bentuk supervisi adalah usaha bantuan yang diberikan kepada 

guru untuk meningkatkan proses dan hasil belajar sehingga tujuan 

pendidikan yang direncanakan dapat tercapai. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Pembinaan Guru. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan tujuan 

pembinaan guru adalah meningkatkan kemampuan profesional guru 

dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui pemberian 

 

15Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, (Cet. I; Yokyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), h. 10. 

16Pupuh Fathurrohman, Supervisi Pendidikan Dalam Pengembangan Proses Pengajaran 

(Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2000), h. 18. 

17Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, , h. 9. 
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bantuan atau layanan profesional kepada guru. Jika dalam proses 

belajar mengajar meningkat, maka hasil output peserta didik akan 

baik pula. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen pasal 32 ayat 2 

bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional18. 

Djajadisastra dalam Ali Imron menyatakan bahwa tujuan 

pembinaan guru dapat memperbaiki tujuan khusus dari mengajar guru 

dan belajar siswa, memperbaiki dari segi materi, metode dalam 

proses belajar mengajar bahkan memperbaiki sikap kepribadian guru 

kepada peserta didiknya.19 Pernyataan ini menyentuh aspek guru dan 

peserta didik baik terhadap peningkatan kompetensi guru maupun 

kualitas peserta didik, baik aspek sikap dan perilaku maupun 

kualitasnya. 

Tujuan pembinaan guru di atas sangat penting diterapkan 

untuk memberikan inovasi dan memperbaiki proses dan hasil 

pembelajaran pada berbagai tingkatan pendidikan, sehingga dapat 

berfungsi untuk memelihara program pembelajaran, menilai dan 

memperbaiki faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran serta 

memperbaiki situasi dan iklim belajar yang kondusif di sekolah. 

 

3. Pendekatan dalam Pembinaan Guru  

Ali Maksum, berpendapat bahwa dalam pembinaan guru 

terdapat tiga pendekatan, (a) pendekatan ilmiah (b) pendekatan 

 

18Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 32 Ayat 2.  

19Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, , h. 12. 
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artistik dan (c) pendekatan klinik. Adapun dari ketiga pendekatan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Ilmiah (scientific approach) 

Pendekatan ilmiah dipandang sebagai suatu pendekatan ilmu yang 

lebih menekankan pada efektivitas pengajaran berupa usaha 

perbaikan pengajaran yang dilakukan dengan berbagai metode-

metode ilmiah. Dalam menerapkan pendekatan ilmiah maka 

pengawas sebagai pembina guru menuju perbaikan pengajaran 

yang efektif dapat melaksanakan tiga hal, sebagai berikut:  

a. Mengaplikasikan temuan yang didapat dari hasil penelitian 

oleh peneliti 

b. Berusaha mengadakan penelitian dengan peneliti terkait dalam 

hal pengajaran dan semua hal yang berkaitan dengan hal 

tersebut.  

c. Menerapkan metode ilmiah serta menerapkan sikap ilmiah 

dalam menentukan efektivitas pengajaran. Dalam menerapkan 

pendekatan ilmiah pengawas harus melakukan pengaplikasian 

hasil dari penelitian oleh para peneliti dan diharapkan dari 

temuan tersebut akan diketahui pembelajaran yang efektif dan 

berbagai macam teori dalam pengajaran yang telah teruji. 

Selain menerapkan hasil dari temuan penelitian kegiatan 

penelitian di bidang pengajaran yang dilakukan oleh guru atau 

pengawas perlu juga dilakukan karena akan mendapatkan 

pengalaman yang nyata tentang keefektifan dalam pengajaran. 



35 

 

Dengan demikian, problem-problem yang selama ini ditemukan 

dalam sekolah dapat terpecahkan.20 

Adapun prosedur yang digunakan dalam menerapkan metode 

ilmiah diantaranya meliputi: merumuskan masalah berdasarkan 

kerangka dalam teori pengajaran, menyusun hipotesis, 

mengumpulkan data-data, menganalisis data dengan teknik atau 

metode analisis yang relevan, menguji hipotesis, dan mengambil 

kesimpulan akhir21. 

2. Pendekatan Artistik (Artistic Approach). 

Pendekatan artistik muncul karena ketidakpuasan dalam 

pembinaan guru dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kelemahan 

dalam pendekatan ilmiah secara internal karena terlalu berani 

menggeneralisasikan tampilan-tampilan pengajaran yang tampak 

sebagai keseluruhan peristiwa pengajaran. 

Pembinaan guru dengan pendekatan artistik bahwa manusia 

antara satu dengan yang lainya berbeda dari segi psikologis yang 

mengharuskan pendalaman yang berbeda-beda. Apabila keberhasilan 

dalam pengajaran tidak dapat diukur dengan peristiwa pengajaran 

orang lain yang berbeda pelakunya, maka seorang pengawas dapat 

ikut mengamati, merasakan, dan mengapresiasi pengajaran yang 

dilakukan oleh guru untuk mengetahui keadaan yang sebenar-

benarnya. 

 

20Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, h. 28. 

21Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, h. 29. 
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Ali Maksum mengatakan pendekatan artistik dalam 

pembinaan guru merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan pada 

kepekaan persepsi dan pengetahuan pengawas sebagai sarana utama 

dalam mengapresiasi kejadian-kejadian pengajaran yang bermakna 

dalam kelas.22 

3. Pendekatan Klinik 

Pendekatan klinik lebih menitikberatkan pada hubungan 

antara pengawas dan guru. Dengan adanya hubungan tersebut 

diharapkan kemampuan kompetensi guru dapat meningkat. Latar 

belakang dalam pembinaan guru dengan penerapan pendekatan klinik 

karena pengajaran merupakan aktivitas yang kompleks. Dari hasil 

pengamatan yang dilakukan pengawas akan mengetahui letak 

kelemahan dan kekurangan guru untuk dipersiapkan langkah-langkah 

penanggulangan oleh pengawas melalui pengarahan atau 

pembinaan.23 

Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin 

berhasil tanpa disertai dengan pembinan dan perbaikan mutu 

pengetahuan, serta cara kerja para pelaksananya yaitu guru. 

Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional merupakan 

hal yang penting dilakukan kepada para lulusan lembaga pendidikan 

keguruan yang telah bekerja agar pengetahuannya relevan, tepat 

guna, tetap segar dan tidak ketinggalan zaman.  

 

22Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, h. 29. 

23Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia, h. 30.  



37 

 

Salah satu cara untuk membina dan meningkatkan 

profesionalitas guru adalah melalui in service training. In service 

training merupakan usaha peningkatan dan pengembangan 

pengetahuan serta kecakapan guru-guru atau karyawan pendidikan 

lainnya yang sudah bekerja atau menjabat sebagai guru.  

Program in service training dapat melingkupi berbagai 

kegiatan seperti mengadakan kursus, aplikasi, ceramah-ceramah, 

workshop, seminar mempelajari kurikulum, survey masyarakat, 

demontrasi-demontrasi mengajar menurut metode-metode baru, 

kunjungan ke sekolah-sekolah di luar daerah dan persiapan-persiapan 

khusus untuk tugas-tugas baru. Adapun beberapa kegunaan in service 

training adalah sebagai berikut: 

a. Membantu guru-guru dalam perkembangan dan pertumbuhan 

jabatan mereka. 

b. Membantu guru-guru dalam melaksankan prinsip-prinsip 

kepemimpinan pendidikan serta pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab mereka. 

c. Membantu guru-guru agar mereka menyadari tentang 

bagaimana kompleksnya jabatan keguruan serta problem-

problem yang dihadapi dan berusaha bersamasama untuk 

memecahkannya. 

d. Membina dan meningkatkan kegairahan kerja guru-guru.24 

Jadi yang dinamakan in service training merupakan bagian 

yang integral dari program supervisi yang harus diselenggarakan oleh 

pengawas sebagai penanggungjawab pendidikan dalam rangka 

 
24Uzer Usman, Profesionalisme Guru (Jogjakarta, Andi Offset, 2003), h. 91.  
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meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam bidang 

pendidikan. Program in-service training bagi guru yang telah 

berdinas juga dapat dijadikan sebagai alternatif. 

Bentuk layanan in-service training yang dikemukakan oleh 

Samana dalam Uzer Usman, antara lain: 

a. Menyebarluaskan hasil kajian, temuan dan informasi baru di 

bidang kependidikan khususnya keguruan melalui media cetak, 

rekaman elektronik, dan berbagai pendemonstrasian kinerja 

kecakapan keguruan yang baru dan handal.  

b. Pengorganisasian berbagai penemuan ilmiah. Adapun bentuk 

pertemuan ilmiah keguruan tersebut dapat berupa forum, 

seminar, lokakarya, rapat kerja, penataran, dan kegiatan lain 

yang sejenis.  

c. Dibukanya layanan konsultasi kependidikan dan khususnya 

yang menyangkut kecakapan keguruan yang sasaran, program 

dan jadwal kerjanya jelas serta diinformasikan secara meluas. 

d. Mengadakan pameran kegiatan dan hasil kerja kependidikan 

khususnya yang berhubungan dengan kecakapan keguruan, 

misalnya desain alur kerja, alur pengelolaan, produk teknologi 

pengajaran, produk media cetak dan media rekaman. 25 

In service training merupakan program yang sangat penting 

dilakukan untuk memberikan pengetahuan dalam jabatan yang lebih 

teknis, praktis, dan professional. Tujuannya adalah semata-mata 

untuk meningkatkan efektivitas profesionalitas guru khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam. 

 
 

25Uzer Usman, Profesionalisme Guru, h. 92-93. 
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4. Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam  

Peranan pengawas dalam pembinaan guru adalah aspek 

dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di dalam 

suatu organisasi. Peranan pengawas dapat dilihat dari tugas yang 

dikerjakannya. Suatu tugas yang dilaksanakan memberi status dan 

fungsi pada seseorang. Dalam berfungsi nampaknya bagi seorang 

pengawas terlihat jelas peranannya. Sesuai dengan pengertian dari 

supervisi maka peranan pengawas ialah membantu dan memberikan 

motivasi kepada guru-guru dalam melaksanankan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Peran pengawas menurut Wiles & Bondi adalah membantu 

guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-

isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi 

pendidikan siswa. Peran pengawas Pendidikan Agama Islam secara 

umum adalah sebagai pemantau, penyedia, pengevaluasi, pelaporan, 

dan penindaklanjut hasil pengawasan26. 

Mengacu pada teori dasar di atas, peran pengawas Pendidikan 

Agama Islam merupakan kunci berhasilnya jajaran sekolah dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan yang dihasilkan sekolah sangat bergantung pada 

keterampilan dan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran. Peranan pengawas Pendidikan Agama 

Islam pada hakekatnya adalah kegiatan atau tugas pengawas 

Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan guru untuk menciptakan 

suasana yang bisa membuat guru-guru merasa aman dan bebas dalam 

 

26http://ahmad-hapidin. blogspot. com/2010/08/ Peran Pengawas Pendais html. Diakses 

pada 4 April  2016, Pukul 08.30  



40 

 

mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh 

tanggung jawab dan profesionalisme sehingga terbentuknya profil-

profil guru yang profesional.  

Suasana yang demikian hanya akan terjadi apabila seorang 

pengawas menganut paham demokrasi. Dalam hal ini pengawas 

Pendidikan Agama hendaknya selalu memberikan motivasi yang 

positif terhadap dewan guru dalam hal pengabdian dan gairah 

kerjanya dalam proses belajar mengajar di sekolah dengan baik dan 

teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terciptanya 

suasana belajar mengajar yang kondusif dan tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. 27  Paham demokrasi yang dimaksudkan adalah 

pelaksanaan kepengawasan dengan lebih mengutamakan musyawarah 

untuk mufakat. 

Peran pengawas pendidikan agama sangat signifikan karena 

peran utamanya sebagai pelaksana dari pembinaan guru, selain itu 

juga peran sebagai pembina bagi guru-guru agar menjadi guru-guru 

yang profesional, terampil dalam profesinya dan mampu 

mengembangkan profesi dan keterampilannya dalam mengelola 

pelajaran dan suasana belajar mengajar yang kondusif.28  

Berdasarkan kenyataan tersebut adanya kegiatan pembinaan 

oleh pengawas Pendidikan Agama sangatlah penting demi 

meningkatkan kemampuan profesional guru. Dengan adanya 

pembinaan secara terus menerus, maka guru akan menunjukkan 

tingkat profesionalnya. Jadi, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

 

27Piet A. Sahertian, Konsep Dasar Supervisi Pendidikan, h. 20. 

28Departemen Agama RI., Model-model Pelatihan Bagi Pengawas Sekolah, h. 90. 
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pengawas Pendidikan Agama tidak hanya selesai dalam beberapa hari 

saja sebab akan cenderung teori tanpa praktek. Pembinaan guru 

sesungguhnya tidak pernah berhenti karena guru adalah seorang 

pembelajar. Guru tidak akan bisa membelajarkan siswanya kalau ia 

sendiri tidak belajar atau berlatih terus-menerus. 

 

C. Kinerja Kepala Madrasah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kinerja berarti 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan 

kerja”. 29  Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara dirumuskan “kinerja merupakan terjemahan 

bebas dari istilah performance yang artinya adalah prestasi kerja atau 

pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja”. 

Prawirosentono dalam Sudarwan Danim dijelaskan bahwa 

kinerja adalah: “hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan”.30 

Dari pendapat Prawirosentono di atas terungkap bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai 

seseorang dalam suatu organisasi. Definisi tersebut terdapat 

setidaknya empat elemen, yaitu: 

 

29Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 671. 

30Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

27. 
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1. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara 

institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir 

yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.  

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan 

wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau 

lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak 

sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. 

Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut harus tetap 

dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan 

pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang, sehingga 

dia tidak akan menyalahgunakan hak dan wewenang 

tersebut.  

3. Pekerjaaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti 

dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja 

harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.  

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, 

artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu 

saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan 

etika yang berlaku umum. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rivai yang menyatakan 

bahwa: “kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.31 

 

31Rivai, Veithzal, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 

2004), h. 14. 
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Definisi ini aspek yang ditekankan adalah tentang outcome 

yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan 

selama suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya 

mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seseorang pegawai 

selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi 

pegawai yang dinilai. 

Bernardin dan Russel dalam tulisan Mangkunegara yang 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tinggi 

rendahnya kinerja pegawai berkaitan erat dengan sistem pemberian 

penghargaan termasuk penggajian yang diterapkan oleh lembaga atau 

organisasi tempat bekerja.32 

Kinerja menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan Nasional, kinerja adalah hasil kerja dalam 

mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah 

ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi 

seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan 

tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang 

merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan 

yang diberikan kepadanya.33 

 

32 Mangkunegara, Pengertian Kinerja, diakses dari http: //teorionline. 

wordpress.com/category/kumpulan-teori/msdm/ diakses pada tanggal 11 Maret 2016. 

33Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Kinerja Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (Ditjen PMPTK Kemendiknas, 2008), h. 3. 
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Berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengertian 

kinerja kepala madrasah dalam penelitian ini adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi 

dan tanggungjawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya 

sesuai dengan job discription dan waktu yang telah ditentukan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi sekolah. Hasil kerja tersebut 

merupakan refleksi dari kompetensi yang dimilikinya. 

Kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam 

bentuk konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawab kepala sekolah perlu memiliki kemampuan atau 

kompetensi agar kinerja mereka dapat tercapai. Kompetensi itu dapat 

diwujudkan dalam kompetensi manajerial. 

Sekolah merupakan lembaga yang kompleks dan unik. 

Bersifat komplek kerena sekolah sebagai organisasi di dalamnya 

terdapat berbagai jenis dimensi yang satu sama lain saling berkaitan 

dan saling menentukan. Bersifat unik karena sekolah menunjukkan 

sebagai lembaga organisasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang 

tidak dimiliki oleh lembaga organisasi lain. Ciri yang dimaksud 

adalah dimana di sekolah terjadi proses belajar mengajar, sebagai 

tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia. 34 

Sifat yang kompleks dan unik itulah, sekolah sebagai organisasi 

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. 

Kepala sekolah yang berhasil apabila memahami keberadaan sekolah 

 

34 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada 

2003), h. 81. 
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sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu 

melaksanakan peran kepala sekolah yang diberi tugas tanggung jawab 

untuk memimpin sekolah. Kepala sekolah harus mampu mendorong 

visi dan misi bersama para guru manjadi aksi dalam penyelenggaraan 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Studi 

tentang keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 

sekolah, bahkan dikatakan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan 

kepala sekolah.35 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah merupakan 

tumpuan bagi komunitas sekolah. Kepala sekolah sebagai pusat 

sentral dari segala-galanya yang berada di sekolah, maka dalam 

kepemimpinannya harus memperhatikan fungsi dan prinsip-prinsip 

kepemimpinan agar tercapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip tersebut 

memberikan gambaran kepemimpinan yang patut digugu dan ditiru. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif menurut Mulyasa 

dapat dilihat berdasarkan kreteria kemampuan memberdayakan guru-

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, 

dan produktif; Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan; Mampu menjalin hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka 

secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan 

pendidikan; Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai 

dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah; 

Bekerja dengan tim manajemen, serta berhasil mewujudkan tujuan 

 

35Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 81 
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sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah 

detetapkan”.36 

Fungsi kepemimpinan kepala sekolah berhasil 

memberdayakan sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

situasi, diperlukan kemampuan profesional, yaitu kepribadian, 

keahlian dasar, pengalaman dan keterampilan profesional, pelatihan 

dan pengetahuan profesional, serta kompetensi administrasi dan 

pengawasan”.37 Dengan kemampuan profesional tersebut diharapkan 

kepala sekolah mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam 

mewujudkan sekolah yang efektif. 

Fungsi dan peran pemimpin sebagai kepala sekolah yaitu 

manajer dan administrator. Selanjutya menurut Wahjosumidjo bahwa 

kepala sekolah berfungsi sebagai pejabat formal, manajer, pemimpin 

(leader), pendidik dan sebagai staf.38 

Berdasarkan pendapat tersebut kepala sekolah memilki peran 

dan fungsi yang cukup kompleks. Selain sebagai birokrat, manajer, 

pemimpin juga sebagai pendidik yang harus tetap mampu 

mengembangkan proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala 

sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai “edukator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator”.39 

 

36Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 126. 

37Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 431. 

38Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 128. 

39Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 97– 98. 
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Kepala Sekolah sebagai edukator, memiliki strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesional tenaga kependidikan di 

sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan 

nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh 

tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class dan mengadakan 

program akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang cerdas di 

atas normal.  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah.  

Sebagai manajer, kepala sekolah pada hakekatnya adalah 

seorang perencana, organisator, pemimpin dan seorang pengendali. 

Keberadaan manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan, sebab 

organisasi sebagai alat mencapai tujuan yang di dalamnya 

berkembang berbagai macam pengetahuan. Organisasi menjadi 

tempat untuk membina dan mengembangkan karier-karier sumber 

daya manusia, sehingga memerlukan manajer yang mampu untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan 

dalam mencapai tujuan.40 

 

40Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 97– 98. 
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Kepala Sekolah sebagai administrator memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi 

yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh 

program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, 

administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, 

administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien 

agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Kepala sekolah sebagai 

supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan.41 Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala 

sekolah terhadap tenaga kependidikan khususnya guru, disebut 

supervisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dan meningkatkan kualitas dan efektifitas 

pembelajaran. Melalui supervisi pengajaran, supervisor 

mempengaruhi perilaku mengajar guru, sehingga perilaku dalam 

proses belajar mengajar dapat semakin baik. Selanjutnya perilaku 

mengajar guru yang baik tersebut akan mempengaruhi perilaku 

belajar murid. 

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai 

leader memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, 

keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta 

pengetahuan administrasi dan pengawasan. Dengan kemampuan 

professional tersebut kepala sekolah akan mampu menjalankan 

kepemimpinannya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. 

 

41Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 111. 
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Kepala Sekolah sebagai inovator memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan 

kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan 

model-model pembelajaran yang innovatif.42 

Kepala Sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara-

cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, 

rasional dan objektif, pragmatis keteladanan, disiplin, serta adaptabel 

dan fleksibel. Kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat 

ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan 

suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan serta efektif dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat 

sumber belajar. 

 

D. Profesionalitas Guru 

1. Pengertian Profesionalitas Guru 

Kata profesionalitas diambil dari kata: profesi dan 

profesional. Profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan yang 

selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Sedangkan profesional 

diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang dimiliki oleh 

seseorang yang didukung oleh keahlian (ekspert), rasa tanggung 

jawab (responsibility) dan rasa kejawatan.43 

 

42Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h.  110. 

43Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. XII; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 423. 
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Pengertian di atas mengandung makna profesi yang disandang 

oleh tenaga kependidikan khususnya seorang guru adalah suatu 

pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menjadikan peserta 

didik memiliki prilaku sesuai yang diharapkan. Sedangkan 

profesionalitas adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang 

yang mempunyai kemampuan teknis, kemampuan teori, rasa 

tanggung jawab dan rasa kesejawatan. Dapat juga dipahami bahwa 

profesionalitas guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan 

dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang 

menjadi mata pencaharian.  

Guru yang profesional adalah “guru yang memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pembelajaran”. 44  Dengan demikian, guru yang profesional adalah 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan, sehingga ia dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan yang maksimal. Kemampuan profesional 

dalam bidang pengelolaan kelas, penguasaan bahan atau materi, 

penguasaan strategi, penggunaan media dan evaluasi pembelajaran 

merupakan hal yang paling urgen dimiliki oleh seorang guru. 

Oemar Hamalik dalam Rusman mengemukakan bahwa guru 

yang profesional adalah “orang yang terdidik dan terlatih dengan 

baik, serta memiliki pengalaman yang luas di bidangnya dan telah 

menempuh program pendidikan guru yang memiliki tingkat magister 

 

44Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. IV; 

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 199. 
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serta telah mendapat ijazah negara dan telah bepengalaman dalam 

mengajar pada kelas-kelas besar”. 45  Persyaratan administrasi ini 

mutlak dimiliki bagi seorang guru seperti ijazah dan sekururang-

kurangnya memiliki pengalaman mengajar sesuai dengan keahliannya 

yang dapat dijadikan dasar sebagai guru yang profesional. 

2. Indikator Profesionalitas Guru 

Mohammad Uzer Usman mengemukakan lima kemampuan 

atau profesionalitas guru (termasuk guru agama) meliputi berikut ini: 

1. Menguasai landasan kependidikan 

a) Mengenal tujuan pendidikan maksimal untuk mencapai tujuan 

1. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

2. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 

2. Menguasai bahan pengajaran 

a) Mengusai bahan pengajaran kurikulum pendidikan pendidikan 

dasar dan menengah 

b) Mengusai bahan pengayaan 

3. Munyusun program pengajaran 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran 

b) Memiliki dan mengembangkan bahan pembelajaran 

c) Memiliki dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai 

d) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar 

4. Melaksanakan program pengajaran 

a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

b) Mengatur ruangan belajar 

 

45Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 132. 
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c) Mengelola interaksi belajar mengajar 

5. Menilai hasil belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran 

b) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.46 

Sesuai dengan kutipan di atas, maka seorang guru profesional 

adalah guru yang mempunyai kemampuan pengelolaan kelas, strategi 

mengajar, menguasai bahan, mampu menyusun program maupun 

membuat penilaian hasil belajar yang tepat.  

Salah satu indikator guru yang profesional melaksanaan 

pengabdian dalam tugas-tugasnya yang ditandai dengan keahlian baik 

dalam materi maupun metode. Guru yang profesional hendaknya 

mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru 

peserta didik, orang tua dan bagian dari masyarakat yang siap 

mengabdi untuk bangsa, negara dan agama. Guru profesional 

mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan 

spiritual.47 

Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya 

sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Profesionalitas 

dipandang sebagai satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan 

menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dari diarahkan 

oleh orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri. Pernyataan ini 

lebih mengarah pada kemampuan kedewasaan guru. 

Peningkatan profesionalitas guru harus dilakukan secara 

sistematis, dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan 

 

46Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 73. 

47Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 75. 
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secara taat asas, dan dievaluasi secara objektif. Sebab lahirnya 

seorang profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam 

waktu enam hari, supervisi dalam sekali atau dua kali, dan studi 

banding selama dua atau tiga hari akan tetapi harus dilakukan secara 

kontinyu dan berkesinambungan. 

Sikap seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah 

persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualitas pendidikan 

profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan 

bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, 

mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, 

dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus 

melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya. 

Mewujudkan proses kegiatan pendidikan dan pengajaran, maka 

unsur yang terpenting antara lain adalah bagaimana guru dapat 

merangsang dan mengarahkan siswa dalam belajar, yang pada 

gilirannya dapat mendorong peserta didik dalam pencapaian hasil 

belajar secara optimal. Mengajar dapat merangsang dan membimbing 

dengan berbagai pendekatan, dimana setiap pendekatan dapat 

mengarah pada pencapaian tujuan belajar yang berbeda. Tetapi 

apapun subyeknya mengajar pada hakekatnya adalah menolong 

peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan ide serta apresiasi yang mengarah pada perubahan tingkah laku 

dan pertumbuhan peserta didik.48 

 
48Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Cet. II; 

Jakarta: Bumi aksara, 2002), h. 5.  
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Guru yang memiliki kemampuan profesional sangat dibutuhkan 

di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan sekolah. Karena 

guru merupakan orang tua yang kedua bagi peserta didik untuk 

mendapatkan pelajaran dan ilmu, sehingga dapat termotivasi dan 

tertarik dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebaliknya apabila 

guru tidak memiliki kemampuan profesional, maka akan berdampak 

negatif dengan minat belajar peserta didik. 

Menurut Hamalik, ada lima ciri-ciri guru yang dikatakan 

profesional yaitu: 

1. Guru yang waspada secara profesional, ia terus berusaha untuk 

menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling 

baik bagi anak-anak muda.  

2. Mereka yakin akan nilai dan manfaat pekerjaannya, dan 

mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pekerjaannya. 

3. Mereka tidak mudah tersinggung oleh larangan-larangan dalam 

hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan 

oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan 

dan mereka secara psikologis lebih matang, sehingga 

rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir.  

4. Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi 

yang diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya 

psikologi, biologi, dan antropologi kultural di dalam kelas dan 

mereka berkeinginan untuk terus tumbuh.  
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5. Mereka sadar bahwa di bawah pengaruhnya, sumber-sumber 

manusia dapat berubah nasibnya.49 

Ciri guru yang memiliki kompetensi profesional yang berkaitan 

dengan personalitas di atas dapat disimpulkan bahwa, seseorang guru 

yang profesional harus mampu memahami semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar sehingga tidak diragukan lagi eksistensinya. Hal 

inilah yang dijadikan sebagai indikator-indikator dalam penyusunan 

instrument penelitian. 

Guru sebagai jabatan profesional yang ikut membentuk pribadi 

manusia yang sangat penting, merupakan bidang pekerjaan khusus 

yang dilaksanakan berdasarkan sembilan prinsip sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 

c. Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk megembangkan 

keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan belajar 

sepanjang hayat. 

 

49Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, 2002), h. 

6. 
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h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru.50  

Prinsip-prinsip profesionalitas guru tersebut dapat disimpulkan 

bahwa guru sebagai jabatan profesional hanya bisa dimasuki atau 

dilaksanakan dengan baik oleh orang yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi tertentu. Guru profesional harus memiliki persyaratan 

yaitu memiliki bakat, keahlian, terintegrasi, fisik dan mental yang 

sehat, pengalaman dan pengetahuan yang luas. Prinsip ini akan 

membentuk kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, professional dan kompetensi sosial. 

Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan keperibadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

 

50Depdiknas, Standarisasi Kompetensi Guru http: //www. dikdasmen. Depdiknas. go.id/ 

index-tendik. htm, 2004. 
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Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian 

dari peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/ 

wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.51 

Berkenaan dengan uraian tersebut, maka dipundak gurulah 

terdapat beban yang berat dan semakin menantang, karena memang 

tugas guru adalah semakin kompleks dengan majunya masyarakat 

serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah 

sewajarnya apabila guru diberikan jaminan yang layak dan 

mendapatkan penghargaan sertifikasi guru. 

 

E. Prestasi Belajar Peserta Didik 

Proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan 

memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain 

menerapkan proses pembelajaran yang telah ditata dengan baik, juga 

harus selalu meminta feed back dan melakukan kajian untuk terus 

membenahi proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat melalui 

tatap muka di dalam ruang kelas dan dapat melalui media elektronik 

sesuai dengan pengaturan di dalam Satuan Acara Pembelajaran. 

Untuk membantu mempersiapkan orang mendapatkan 

pengalaman belajar yang optimal, diperlukan kerja sama membantu 

peserta didik dan lebih banyak memanfaatkan energinya untuk 

belajar.  

Hubungan atau interaksi selama pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai inti kecerdasan. Semakin sering orang saling menghubungkan 

pengetahuan dan wawasan mereka, semakin cerdaslah ia. Interaksi 

 
51Depdiknas, Standarisasi Kompetensi Guru http: //www. dikdasmen. Depdiknas. go.id/ 

index-tendik. htm, 2004. 
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sangat penting dalam membangun komunitas belajar. Selain itu, 

aktivitas belajar membutuhkan peranserta semua pihak. 

Bagaimanapun, belajar bukan hanya menerapkan informasi secara 

pasif, melainkan aktif menciptakan pengetahuan dan keterampilan. 

Inilah yang diasumsikan akan membantu dalam menumbuhkan 

percepatan berpikir dan belajar. Merangsang rasa ingin tahu peserta 

belajar sangat membantu upaya mendorong peserta didik agar terbuka 

dan siap belajar. Pembelajaran akan mandeg jika tidak ada sesuatu 

yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Jika rasa ingin tahu 

berkembang, maka ini akan membuat individu kembali hidup dan 

membuat mereka siap melebihi diri mereka sebelumnya dan inilah 

inti pembelajaran yang baik. Selanjutnya, mereka dapat mencari jalan 

baru, membuat temuan baru, mempelajari keterampilan baru, dan 

kembali menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang normal.  

Pembelajaran berasal dari keterlibatan aktif dan penuh seorang 

peserta belajar dengan pelajaran, dan bukan dari mendengarkan 

prentasi guru atau dosen saja. Belajar adalah menciptakan 

pengetahuan, bukan menelan informasi, maka presentasi dilakukan 

semata-mata untuk mengawali proses belajar dan bukan untuk 

dijadikan fokus utama. 

Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman. Pada dasarnya belajar adalah tahapan perubahan 

perilaku siswa yang relative positif dan menetap sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sumadi 

Suryabrata menyatakan belajar adalah sesuatu yang membawa 
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perubahan yang terjadi karena adanya usaha dan mendapatkan 

keterampilan baru.52 

Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi 

kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Nilai setiap program belajar 

terungkap hanya dalam tahap ini. Namun banyak yang mengabaikan 

tahapan belajar tersebut. Padahal ini sangat penting didasari, bahwa 

tahap ini merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan proses 

belajar.  

Tujuan menampilkan hasil belajar adalah untuk memastikan 

bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. 

Membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan 

atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar 

akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat, seperti 

penerapan di dunia nyata dalam tempo segera, penciptaan dan 

pelaksanaan rencana aksi, dan aktivitas penguatan penerapan.  

Untuk itu belajar sebenarnya adalah yang dikatakan dan 

dilakukan peserta didik. Dengan demikian, cukup beralasan jika 

mengajar ditegaskan bukanlah memerintah, bukan pula tindakan 

konsumtif. Pengetahuan bukan sesuatu yang diserap peserta didik, 

tetapi pengetahuan adalah sesuatu yang diciptakan peserta didik. 

Untuk memperolehnya peserta didikakan membutuhkan waktu untuk 

berintegrasi dangan pengetahuan tersebut. 

Jika tidak segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

yang baru mereka pelajari tersebut ke dunia nyata, maka sebagian 

 
52Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 

h. 232. 
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besar pengetahuan tersebut akan menguap. Dalam satu studi 

dilaporkan bahwa tanpa penerapan segera dan upaya untuk 

memperkuatnya, hanya sekitar 5% dari pelajaran di kelas yang tetap 

diingat. Akan tetapi, dengan penerapan segera dan bimbingan serta 

dukungan yang tepat maka 90% pelajaran akan tetap melekat.53 

Syaiful Sagala lebih menekankan pada pendekatan sistem 

pendidikan bukan dalam rangkaian input-proses-output yang bersifat 

mekanis dan linier saja. Melainkan juga melihat dampak input 

terhadap output yang tergantung pada bagaimana interaksi proses 

berbagai input tersebut berlangsung. 54  Hasil akhir dari proses 

transpormasi pendidikan ini tergambar prestasi belajar peserta didik. 

Setiap interaksi proses pembelajaran akan menghasilkan 

energi. Apabila interaksi positif, maka akan menghasilkan energi 

yang positif pula, yang akan mendorong perkembangan dan 

pertumbuhan kualitas pendidikan. Sebaliknya, kalau interaksi 

pembelajaran negatif akan menghasilkan energi yang negatif dan 

akan menghambat perkembangan pendidikan. 

a. Hasil Belajar   

Pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan 

berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar 

pada diri peserta didik.55 Sebagaimana dikemukankan oleh UNESCO, 

ada empat pilar hasil belajar yang diharap dapat dicapai oleh 

 

53 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 
Pembelajaran  (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 139. 

54Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan 
(Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. iii. 

55Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cet. II; 
Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2. 
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pendidikan, yaitu learning to know, learning to be, learning to life 

together, dan learning to do. Bloom  menyebutnya dengan tiga rana 

hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek 

kognitif, Bloom menyebutkan enam tingkatan, yaitu: pengetahuan, 

pemahaman, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.56 

Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi kognitif, 

afektif maupun psikomotoris. Proses perubahan dapat terjadi dari 

paling yang sederhana sampai yang paling kompleks, yang bersifat 

pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam 

proses serta hasil belajar. 

Bloom, yakin bahwa variabel kualitas pengajaran yang 

tercermin dalam penyajian bahan petunjuk latihan (tes formatif), 

proses balikan, dan perbaikan penguatan partisipasi peserta didik 

harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri.57 

Sementara itu, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), hasil belajar dirumuskan dalam bentuk kompetensi, yaitu 

kompetensi akademik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial. 

Kompetensi tersebut harus dikuasai oleh peserta didik secara 

menyeluruh atau komprehensif, sehingga menjadi pribadi yang utuh 

dan bertanggung jawab. 

 

56 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 
Pembelajaran  (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 140. 

57 Benyamin Bloom dalam Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan 
Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran  (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2011), h. 140. 
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Secara umum, hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor yang tergolong 

internalyang berasal dari dalam diri peserta didik adalah: 

1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur 

tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun 

keturunan, yang meliputi: 

a) Faktor intelektual terdiri atas: 

(1) Fator potensial, yaitu inteligensi dan bakat. 

(2) Faktor actual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

b) Faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, 

konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar 

diri peserta didik adalah: 

1) Faktor social yang terdiri ialah: 

a) Faktor lingkungan keluarga. 

b) Faktor lingkungan sekolah seperti para guru.58 

c) Faktor lingkungan masyarakat. 

d) Faktor kelompok 

2) Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi kesenian, dan sebagainya. 

 
58Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Cet. XVIII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2013), 

169. 
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3) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim, dan sebagainya. 

4) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan.59 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau 

tidak langsung dalam memengaruhi hasil belajar yang dicapai peserta 

didik. Evaluasi prestasi belajar peserta didik merupakan komponen 

penting dalam sistem pendidikan. Tujuannya adalah mencerminkan 

perkembangan dan kemajuan hasil pendidikan dari waktu ke waktu, 

sehingga dapat membandingkan tingkat kualitas pendidikan suatu 

kelompok masyarakat. Selain itu, tujuan penilaian dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, 

memahami, dan memperbaiki dan mengembangkan program 

pembelajaran.60 

Evaluasi merupakan suatu proses kegiatan sistematik untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program 

pendidikan yang diselenggarakan secara formal dan peserta didik 

sebagai subyek belajar. Evaluasi hasil belajar ini biasa disebut 

prestasi belajar peserta didik. 

Prestasi belajar peserta didik adalah terdiri dari tiga untaian 

kata, yaitu prestasi, belajar, peserta didik. Prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dari yang telah di lakukan dan di kerjakan). Belajar 

adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, dan peserta didik 

adalah murid atau peserta didik yang mendapat pelajaran dari guru. 

 

59 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 
Pembelajaran  (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 141. 

60Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik: dalam Inetaksi Edukatif 
(Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 209. 
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Jadi, prestasi belajar peserta didik adalah hasil yang telah 

dicapai oleh peserta didik setelah ia melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran. Indikator untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta 

didik dapat di ukur dengan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan 

pembelajaran.Tujuan pendidikan dan pembelajaran mengandung 

unsur kognitif, afektif, dan psikomotoris, sebagaimana pendapat 

Bloom yang terkenal dengan domain pendidikan.61 

Pada domain kognitif, perubahan yang terjadi pada diri anak 

memiliki enam tingkatan atau ranah, yaitu pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain afektif, hasil belajar 

afektif tidak dapat dilihat bahkan diukur seperti halnya dalam bidang 

kognitif. Guru tidak dapat langsung mengetahui apa yang bergejolak 

dalam diri anak, apa yang di rasakan dan apa yang dipercayainya. 

Yang dapat diketahui hanya ucapan verbal serta kelakuan non verbal 

seperti ekspresi pada wajah, gerak-gerik tubuh sebagai indikator 

penilaian penguasaan domain pertama (kognitif). Sedangkan pada 

ranah psikomotoris kurang mendapat perhatian bagi para pendidik 

dibandingkan dengan kedua rana lainnya, akantetapi garis besar 

ranah psikomotoris dapat ditandai dengan beberapa indikator 

penilaian seperti gerak reflex, keterampilan persektrual, keterampilan 

fisik, dan gerakan terampil.62 

 

61 Bloom dalam Buku S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Cet. III; 
Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 65. 

62 Bloom dalam Buku S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Cet. III; 
Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 66. 
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Dengan penerapan ranah cognitif, afektif dan psikomotoris 

tersebut dapat menghasilkan kesadaran diri (self awareness) yang 

mengintegral dalam diri manusia yang ingin maju.63 

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan 

perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat 

dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian 

akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, serta 

penilaian program.64 

1) Penilaian Kelas 

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui 

kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan 

belajar, memberikan umpan balik/perbaikan proses pembelajaran dan 

penentuan kenaikan kelas.65 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan 

umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai 

proses pembelajaran dalam satuan bahasa atau kompetensi tertentu. 

Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab 

peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan 

konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga 

kali dalam setiap semester. Ulangan harian ini terutama ditujukan 

untuk mempebaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup 

 

63Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru: Dari Prajabatan, Induksi 
ke Profesional Madani (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 
165. 

64E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. V; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2011), h. 108. 

65 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum: Konsep, 
Teori, Prinsip, Prosedur, Komponen, Pendekatan, Model Evaluasi dan Inovasi (Cet. 
II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 175. 
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kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai 

bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik. 

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan 

bahan yang diujikan sebagai berikut ini. 

a) Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi dari 

semester pertama. 

b) Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari 

materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada 

materi semester kedua.66 

Ulangan umum dilaksanakan secara bersama untuk kelas-kelas 

paralel, dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama, baik 

tingkat rayon, kecamatan, kodya/kabupaten maupun provinsi. Hal ini 

dilakukan terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan 

mutu pendidikan dan menjaga keakuratan soal-soal yang diujikan. Di 

samping untuk menghemat tenaga dan biaya, pengembangan soal bias 

dilakukan oleh bang soal, dan bias digunakan secara berulang-ulang 

selama masih layak dipergunakan. 

Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-

bahan yang diujikan meliputi seluruh materi pembelajaran yang telah 

diberikan, dengan penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada 

kelas-kelas tinggi.Hasil ujian ini terutama digunakan untuk 

menentukan kelulusan bagi setiap pesrta didik, dan layak tidaknya 

untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya. 

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui 

kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan 

 

66E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. V; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2011), h. 108. 
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belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi peserta didik, serta menentukan 

kenaikan kelas. 

2) Tes Kemampuan Dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam 

rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). 

3) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan 

Pada setiap akhir semester dan tahun pembelajaran 

diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran 

secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta 

didik dalam satuan waktu tertentu.Untuk keperluan sertifikasi, 

kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat 

Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir 

jenjang sekolah. 

4) Benchmarking  

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur 

kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu 

keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan 

di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan 

secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai 

satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan usaha dan keuletannya. 

Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang 

pencapaian Benchmarking tertentu dapat diadakan penilaian secara 

nasional yang dilaksanakn pada akhir satuan pendidikan. Hasil 
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penilaian tersebut dapat dipakai untuk memberikan peringkat kelas 

dan tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini 

dimaksudkan sebagai salah satu dasar pembinaan guru dan kinerja 

sekolah. 

5) Penilaian Program 

Penilaian program dilakukan secara kontinu dan 

berkesinambungan oleh dinas yang terkait. Penilaian program 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan 

tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman. 

Dengan demikian, evaluasi hasil belajar peserta didik adalah 

penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi 

adalah assessment, berarti proses penilaian untuk menggambarkan 

prestasi yang dicapai seorang peserta didik sesuai dengan kreteria 

yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assessment ada pula 

kata lain yang searti dan relatif lebih dikenal dalam dunia pendidikan, 

yakni tes, ujian, dan ulangan. 

Istilah Tes Hasil Belajar dan Tes Prestasi Belajar adalah alat-

alat ukur yang banyak digunakan untuk menentukan taraf 

keberhasilan sebuah proses pembelajaran (teaching-learning proses) 

atau untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah program 

pengajaran. Sementara itu, istilah evaluasi biasanya digunakan untuk 

menilai hasil pembelajaran para peserta didik pada akhir jenjang 
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pendidikan tertentu, seperti evaluasi belajar tahap akhir dan evaluasi 

belajar tahap akhir nasional.67 

Evaluasi yang berarti pengungkapan dan pengukuran hasil 

belajar itu, pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi 

siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun perlu 

penyusun kemukakan, bahwa kebanyakan pelaksanaan evaluasi 

cenderung bersifat kuantitatif, lantaran penggunaan simbol angka 

atau skor untuk menentukan kualitas keseluruhan kinerja akademik 

siswa dianggap sangat nisbi. Walaupun begitu, guru yang piawai dan 

profesional akan berusaha mencari kiat evaluasi yang lugas, tuntas, 

dan meliputi seluruh kemampuan ranah cipta, rasa, dan karsa peserta 

didik. 

Tujuan evaluasi hasil belajar adalah pertama, untuk 

mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam 

suatu kurun waktu proses belajat tertentu. Hal ini berarti dengan 

evaluasi guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku 

siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan 

dirinya selaku pembimbing dan pembantu kegiatan belajar siswanya 

itu. Kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa 

dalam kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil evaluasi itu dapat 

dijadikan guru sebagai alat penetap apakah siswa tersebut termasuk 

kategori cepat, sedang, atau lambat dalam arti mutu kemampuan 

belajarnya. Ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan 

siswa dalam belajar. Hal ini berarti bahwa dengan evaluasi, guru 

akan dapat mengetahui gambaran tingkat usaha siswa. Hasil yang 

 

67 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana 
Ilmu, 1999), h. 176. 
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baik pada umumnya menunjukkan adanya tingkat usaha yang efesien, 

sedangkan hasil yang buruk adalah cermin usaha yang tidak efesien. 

Keempat, untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

mendayagunakan kapasitas kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang 

dimilikinya) untuk keperluan belajar. Jadi, hasil evaluasi itu dapat 

dijadikan guru sebagai gambaran realisasi pemanfaatan kecerdasan 

siswa. Kelima, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna 

metode mengajar yang telah digunakan guru dalam mengajar-belajar. 

Dengan demikian, apabila sebuah metode yang digunakan guru tidak 

mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan, guru 

seyogianya mengganti metode tersebut atau mengkombinasikannya 

dengan metode lain yang serasi. 

Disamping memiliki tujuan, evaluasi hasil belajar juga 

memiliki fungsi yaitu: 

1) Fungsi administratif untuk penyusunan daftar nilai dan 

pengisian buku raport. 

2) Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. 

3) Fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik dan merencanakan program remedial teaching 

(pengajaran perbaikan). 

4) Sebagai sumber data bagi bimbingan dan penyuluhan yang 

dapat memasok data peserta didik tertentu yang memerlukan 

bimbingan dan penyuluhan. 
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5) Sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang 

akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode 

dan alat-alat proses pembelajaran.68 

Selanjutnya, selain memiliki fungsi, evaluasi hasil belajar 

peserta didik juga mengandung fungsi psikologis yang cukup 

signifikan bagi peserta didikmaupun bagi guru dan orangtua. Bagi 

peserta didik, penilaian guru merupakan alat bantu untuk mengatasi 

kekurangmampuan atau ketidakmampuannya dalam menilai 

kemampuan dan kemajuan dirinya sendiri, peserta didik memiliki 

self-consciousness, kesadarannya yang lugas mengenai eksistensi 

dirinya, dan juga metacognitive, pengetahuan yang benar mengenai 

batas kemampuan akalnya sendiri. Dengan, demikian peserta didik 

diharapkan mampu menentukan posisi dan statusnya secara tepat 

diantara teman-teman dan dalam masyarakat sendiri. 

Kriteria minimal standar nasional pendidikan dalam peraturan 

pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan ruang lingkupnya yang 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar 

penilaian.69 

Grand desain dalam sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

mengandung tata nilai sebagai keyakinan yang mendasari stakeholder 

pendidikan seperti kejujuran, kepercayaan, keunggulan, komitmen, 

 

68 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana 
Ilmu, 1999), h. 176. 

69 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
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kompetensi profesional, kredibilitas, kemandirian, dan 

akuntabilitas.70 

Bagi orang tua atau wali peserta didik, dengan evaluasi itu 

kebutuhan akan pengetahuan mengenai hasil usaha dan tanggung 

jawabnya mengembangkan potensi anak akan terpenuhi. Pengetahuan 

seperti ini dapat mendatangkan rasa pasti kepada orang tua dan wali 

peserta didik dalam menentukan langkah-langkah pendidikan lanjutan 

bagi anaknya. Semetara itu, bagi guru sendiri (sebagai evaluator) 

hasil evaluasi prestasi tersebut dapat membantu mereka dalam 

menentukan warna sikap efikasi-diri dan efikasi-kontekstual. Hasil 

evaluasi peserta didik yang dituangkan dalam buku penilaian dapat 

dijadikan instrumen dalam menetapkan tingkat prestasi belajar 

peserta didik khususnya pada SMA di Kota Parepare. 

Indikator-indikator di atas dapat dijadikan sebagai instrumen 

dalam mengevaluasi prestasi belajar peserta didik karena setiap mata 

pelajaran mengandung unsur kognitif, afektif dan psikomotoris yang 

terdapat dalam buku laporan penilaian peserta didik. 

 

F. Kerangka Pikir 

Dalam penyusunan kerangka pikir pada variabel pengawas 

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini merujuk pada konsep 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 118 

Tahun 1996 tentang Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 2 Tahun 2012 bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam 

 

70 Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks 
Penerapan MBS (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 7. 
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pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam 

jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, 

tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan 

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.71 

 Kerangka pikir pada variabel kinerja kepala sekolah merujuk 

pada konsep teori yang disampaikan oleh Prawirosentono bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

adan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 Pada variabel profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam 

berdasarkan pada teori Mohammad User Usman bahwa seorang guru 

profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan pengelolaan 

kelas, strategi mengajar, menguasai bahan atau materi, mampu 

menggunakan media pembelajaran dan mampu menyusun program 

maupun membuat penilaian hasil belajar yang tepat. 

 Hubungan antarvariabel penelitian ini dapat digambarkan 

dalam skema kerangka pikir, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
71  Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 (Bab I Pasal 1 Ayat 4) tentang 

Pengawas Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 2011), h. 4. 
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Gambar Kerangka Pikir Penelitian 

 

G. Hipotesis 

Sebagaimana diketahui bahwa hipotesis dirumuskan 

berdasarkan rumusan masalah. Dengan demikian, hipotesis dalam 

penelitian ini terdiri atas hipotesis penelitian, hipotesis asosiatif, dan 

hipotesis statistiknya, yaitu: 

a. Hipotesis Penelitian 

1. Tugas dan fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang kategori kurang baik. 

 
Madrasah Aliyah 
di Kab. Pinrang 

 
Pengawas PAI 

Kinerja Kepala 

Madrasah 

Menguasai Landasan Kependidikan 

Menguasai Bahan Pengajaran 

Menguasai Metode/strategi Pengajaran 

Menguasai Media Pengajaran 

Menguasai Evaluasi Pengajaran 

 

Landasan Yuridis: 

UU No. 20 Th. 2003 

UU No. 14 Th. 2005 

PMA No. 2 Th. 2012 

Landasan Normatif: 

Alquran 

Hadis 

Pengawasan: 

Bidang Akademik 

Bidang Manajerial 

Hasil Kerja Kamad 

Edukator, Manajer, 

Administrator, 

Supervisor, Leader, 

Innovator, dan 

Motivator 

Profesionalitas 
Guru PAI 

Prestasi 
Belajar 

Peserta Didik 

Buku Laporan 
Pendidikan 



75 

 

2. Kinerja Kepala Madrasah Pendidikan Agama Islam pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang kategori cukup 

tinggi. 

3. Tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sangat 

profesional. 

4. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sangat baik 

5. Terdapat hubungan yang signifikan antara tugas dan fungsi 

pengawas Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada tingkat Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

6. Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja kepala 

madrasah dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang. 

7. Terdapat hubungan yang signifikan antara profesionalitas guru 

dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

8. Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama 

antara tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam,  

kinerja Kepala Madrasah, dan profesionalitas guru dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Artinya 

semakin tinggi nilai skor tingkat tugas dan fungsi pengawas 

Pendidikan Agama Islam, kinerja kepala madrasah, dan 
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profesionalitas guru akan diikuti oleh semakin tingginya nilai 

skor tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

 

b. Hipotesis Asosiatif 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

H0 

 

 

 

 

H1 

: 

 

 

 

 

: 

Tidak ada korelasi yang signifikan antara tugas dan 

fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam, kinerja 

Kepala Madrasah, dan profesionalitas guru dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

Ada korelasi yang signifikan antara tugas dan fungsi 

pengawas Pendidikan Agama Islam, kinerja Kepala 

Madrasah, dan profesionalitas guru dengan prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

 

c. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistiknya adalah: 

H0 : R(x1x2x3)y = 0 

H1 : R(x1x2x3)y ≠ 0 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan yang bersifat studi 

korelasional atau asosiatif. Sugiyono menyatakan bahwa jenis penelitian 

asosiatif dipergunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel 

yaitu variabel independen dan variabel dependen.1 

Sukardi menyatakan bahwa penelitian korelasi atau penelitian 

asosiatif adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan 

data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara 

dua variabel atau lebih. 2  Variabel yang dikorelasikan adalah variabel 

independen dengan variabel dependen. Adanya hubungan dan tingkat 

variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, 

peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini apabila ditinjau dari jenis datanya tergolong kategori 

penelitian kuantitatif yang ingin mengumpulkan dan menganalisis data 

dengan menggunakan angka-angka. Angka-angka tersebut diperoleh dari 

penyebaran instrument angket yang telah disusun oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan pada populasi besar, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-

hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah hubungan Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 
2012), h. 4. 

2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003), h. 166. 
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Agama Islam, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik. 

Penelitian korelasi mencakup kegiatan pengumpulan data guna 

menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek atau objek yang 

menjadi perhatian untuk diteliti. Jika ada, berapa derajat hubungan yang 

biasa diekspresikan sebagai koefisien korelasi yang diberi simbol 

matematika “r” yang dinyatakan dalam harga r dengan rentang nilai -1 

sampai +1.3 Rentangan nilai tersebut dapat diperoleh nilai positif maupun 

negatif. Apabila nilai korelasi yang diperoleh bertanda positif maka terdapat 

hubungan positif dan apabila bertanda negatif, maka hubungan korelasi itu 

negatif. Artinya, semakin tinggi hubungan tugas dan fungsi pengawas 

Pendidikan Agama Islam, kinerja Kepala Madrasah, dan profesionalitas 

guru diikuti oleh semakin tingginya prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik. 

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang. Sasaran utama pada penelitian ini adalah pengawas 

Pendidikan Agama Islam, Kinerja Kepala Madrasah, Profesionalitas Guru, 

dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik. Pada semester 

pertama dipergunakan untuk menyusun proposal penelitian sampai ujian 

proposal. Pada semester kedua dipergunakan untuk menyusun instrumen 

dan mengumpulkan, mengolah dan menganalis data penelitian sampai ujian 

Hasil. Pada semester ketiga dipergunakan untuk ujian promosi doktor 

sampai menemukan hasil penelitian yang objektif, valid, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tingkat 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 
 

 

3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, h. 66-167. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah atau merupakan pisau analisis untuk 

membedah permasalahan yang diteliti. Istilah pendekatan dalam 

kamus diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara mendekati suatu 

obyek. Dalam terminologi antropologi pendekatan diartikan usaha 

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan 

dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.4  

Mengacu pada teknik pengukuran dan analisis data yang 

digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

positivistik, yaitu pendekatan penelitian yang dalam menjawab 

permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat 

terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti, guna 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digeneralisasi, 

lepas dari konteks waktu dan situasi. Seperti yang dikemukakan 

Nana Sudjana dan Ibrahim, bahwa penelitian dengan pendekatan 

positivistik dilakukan dari luar melalui pengukuran-pengukuran 

dengan bantuan cara/alat-alat yang objektif dan baku. Penggunaan 

pengukuran disertai analisis statistik sehingga penelitian 

mengimplikasikan bahwa pendekatan ini menggunakan metode 

kuantitatif.5 

 

4Abdul Muin, Mardan, Achmad Abu Bakar, Metodologi Tafsir Maudhu’I, Yogyakarta: 
Pustaka Al-Zikra, h. 98. 

5Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2001), h. 6.  
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Pandangan senada dikemukakan Nana Syaodih Sukmadinata, 

bahwa penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang 

menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara 

kuantitatif. 6  Penelitian positivistik dengan metode kuantitatif 

disusun untuk membangun/memperoleh ilmu pengetahuan keras 

(hard science) yang berbasis pada objektivitas dan control yang 

beroperasi dengan aturan-aturan ketat, ternasuk mengenai logika, 

kebenaran, hukum-hukum, aksioma dan prediksi. 7  Demikian pula 

pandangan Uhur Suharsaputra, bahwa penelitian kuantitatif 

berlandaskan pada paham empirisme positivisme, yang melihat 

bahwa kebenaran berada dalam fakta-fakta yang dapat dibuktikan 

atau diuji secara empiris.8 Karena itu, pendekatan positivistik lebih 

banyak digunakan dalam bidang ilmu-ilmu Alam dan penelitian-

penelitian tertentu di bidang ilmu Sosial, terutama dalam rangka 

pengembangan konsep/teori dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. 

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan positivistik dengan metode kuantitatif, 

dimana peneliti harus mengembangkan instrument untuk 

mengumpulkan data, melakukan analisis atas temuan, melakukan 

generalisasi berdasarkan hasil pengukuran dengan cara hati-hati dan 

objektif. 

 

6 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2012), h. 53. 

7 Husein dan Umar, Desain Penelitian MSDM dan Prilaku Karyawan, Paradigma 
Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3. 

8Uhur, Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2014), h. 50. 
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Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel berpengaruh 

(independent variable) dan variabel terpengaruh (dependent variable). 

Variabel yang tergolong kategori variabel independent adalah “Pengawas 

PAI” yang ditandai dengan simbol X1, “Kinerja Kepala Madrasah” yang 

ditandai dengan simbol X2 dan “Profesionalitas Guru” yang ditandai 

dengan symbol X3. Pada variabel dependent adalah “Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik” yang ditandai dengan simbol Y. 

demikian halnya pengungkapan seberapa besar hubungan antara variabel 

X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dengan variabel Y. 

Desain hubungan paradigma antarvariabel penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar desain variabel di atas menunjukkan simbol X1, X2, X3 dan 

Y akan di analisis dengan menggunakan uji deskriptif. Simbol r1, r2, dan r3 

akan diuji dengan menggunakan uji korelasi, simbol R(x1x2x3)y akan diuji 

dengan menggunakan uji regresi linier berganda.  

X1 

TUPOKSI 

PENGAWAS  

PAI 

PROFESIONALITAS 

GURU PAI 

KINERJA KEPALA 

MADRASAH X2 

r1 

r3 

PRESTASI BELAJAR 

PESERTA DIDIK 

Y 

r2 Rx1x2x3y 

X3 
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Uji deskriptif digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dan 

kategorisasi pada masing-masing variabel penelitian. Uji korelasi ditujukan 

untuk mengetahui hubungan antar dua variabel penelitian, sedangkan uji 

regresi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan antartiga variabel 

secara bersama-sama. Uji korelasi dan regresi ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan tentang besarnya hubungan antarvariabel, besarnya kontribusi 

atau sumbangan antarvariabel, dan menguji signifikansi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada umumnya berarti keseluruhan objek penelitian, 

mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. 

Tashakkori Abbas mengemukakan bahwa populasi meliputi semua individu 

yang menjadi sumber pengambilan sampel.9 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh 

data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

ditentukan.10 

Pengertian populasi di atas dapat ditafsirkan bahwa populasi 

merupakan seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber yang 

 

9Tashakkori Abbas, Mixed Methods: in Social and Behavioral Research (Yokyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010,) h. 79. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D, h. 119. 
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memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Dengan demikian, 

populasi adalah keseluruhan unit-unit analisis. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi atau wakil dari populasi yang diteliti.11 

Populasi pengawas Pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah 

Aliyah terdiri atas 4 orang pengawas, demikian pula kepala Madrasah juga  

terdiri atas 4 orang. Sedangkan keadaan populasi guru Pendidikan Agama 

Islam pada objek penelitian ini terdiri atas 37 orang guru Pendidikan Agama 

Islam yang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: 
 

Tabel 1 

Keadaan Populasi  dan sampel pada Objek Penelitian 
 

N0 
 

Karakteristik 
Jenis Kelamin  

Jumlah 
 

% 
L 
 

P 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

 
Populasi Pengawas 
PAI 
 
Populasi Kepala 
Madrasah 
 
Populasi Guru PAI 
 
Sampel Peserta 
Didik 

 
4 
 
 
 

3 
 

14 
 
 

30 

 
0 
 
 
 

0 
 

23 
 
 

26 

 
4 
 
 
 

3 
 

37 
 
 

56 

 
4,00 

 
 
 

3,00 
 

37,00 
 
 

56,00 
 

 
 

 

 
Jumlah 

 

 
51 

 
49 

 

 
100 

 
100,00 

Sumber: Dokumen Madrasah Aliyah Kabupaten Pinrang, 2021 
 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.12 Pengambilan sampel pengawas Pendidikan Agama Islam, 
 

11Riduwan, Pengantar Statistik Sosial (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D, h. 62. 
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kepala madrasah, dan guru Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan 

teknik total sampling yaitu penentuan dan pengambilan sampel dilakukan 

secara keseluruhan, sedangkan sampel peserta didik dilakukan dengan 

teknik stratified random sampling.  Sampel pengawas Pendidikan Agama 

Islam terdiri atas 4 orang pengawas, 4 kepala madrasah, 37 guru Pendidikan 

Agama Islam dan 56 peserta didik pada tingkat Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, jumlah sampel secara keseluruhan 

sebanyak 100 orang. 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam disertasi ini 

terdiri atas: teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan teknik 

quisioner. 

a. Teknik observasi; observasi dipergunakan dalam penelitian disertasi ini 

untuk mengumpulkan data penelitian tentang keadaan faktual 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam, 

kinerja kepala sekolah, dan profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam pada tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

b. Teknik dokumentasi; dipergunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data mengenai gambaran umum objek penelitian. 

Gambaran umum ini mencakup tentang profil Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang khususnya visi, misi, dan tujuan, letak geografis, 

keadaan kurikulum, keadaan guru, keadaan peserta didik, dan keadaan 

sarana dan prasarana sekolah. 

c. Teknik quisioner (angket); angket dipergunakan untuk mengungkapkan 

kinerja pengawas dan kepala sekolah serta profesionalitas guru dalam 

bentuk angket yang tersusun berdasarkan kedua variabel penelitian 
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tersebut.. Penyusunan pernyataan dalam angket penelitian dibuat dalam 

bentuk pernyataan positif dan pernyataan negatif. Hal ini dilakukan 

terhadap para responden agar kiranya dapat berkata jujur dan 

menghasilkan hasil penelitian yang valid, reliable, dan objektif. Metode 

angket ini dipergunakan sebagai alat pengumpul data utama. 
 

E. Instrumen Penelitian 

Skala pengukuran sebagai instrumen penelitian banyak digunakan 

oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang.13 Skala ini 

menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan 

cara mengajukan beberapa pernyataan atau pertanyaan kepada responden. 

Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban pada skala 

pengukuran yang telah disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, netral, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pernyataan yang dibuat dalam bentuk 

angket terdiri atas pernyataan posotif dan negatif. Skala sikap ini disebut 

skala likert. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi sub variabel dan indikator-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya indikator ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat 

item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

oleh responden.14 

Pernyataan pada variabel independen dan variabel dependen 

diungkapkan dalam tingkatan pilihan gradasi yang diberikan bobot pada 

angket yang disebarkan dan telah dijawab oleh responden (lihat lampiran). 

Pernyataan dan pembobotan, sebagaimana dalam tabel dua di bawah ini: 

 

13Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, h. 146. 

14Riduwan, Pengantar Statistik Sosial (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 27. 
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Tabel 2 

Instrumen Penelitian 
Pernyataan Positif 

 
Variabel X1, X2, dan X3 

 
Bobot 
Skor 

Pernyataan Negatif 
 

Variabel X1, X2, dan X3 

 
Bobot 
Skor 

 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Ragu/Netral (R/N) 
Tidak Setuju (ST) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Ragu/Netral (R/N) 
Tidak Setuju (ST) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Skor nilai masing-masing item atas jawaban responden dijumlahkan 

berdasarkan perolehan bobot jawaban. Jumlah nilai masing-masing item 

secara keseluruhan akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik 

deskriptif dan uji statistik inferensial regresi linier berganda. 
 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam penelitian, keampuhan instrument (alat) penelitian (valid dan 

realibel) merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data. Data yang 

benar sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian, sedangkan 

benar tidaknya data tergantung dari benar tidaknya instrumen pengumpulan 

data. 

Kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian 

agar dapat dinyatakan memiliki kualitas baik adalah validitas, reliabilitas 

dan praktibilitas.15 

 

15 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 348. 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validasi rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang dinginkan atau dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti baik validitas isi maupun validitas empirisnya. 

Angket yang telah disusun harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. 

Uji coba dilakukan karena angket yang telah disusun belum merupakan 

angket yang valid dan reliabel. Uji coba angket ini diberikan kepada 

responden 4 guru Pendidikan Agama Islam. 

Untuk menentukan valid dan reliabelnya instrumen diperlukan uji 

validitas dan realibilias kuesioner penelitian melalui perhitungan microsoft 

excel atau SPSS (Statistical Product and service solution) for windows. 

Versi 22. Dari butir item, berapa jumlah valid dan berapa jumlah tidak 

valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan (kesahihan) suatu 

item dalam angket atau skala. Uji validitas yang digunakan adalah uji 

validitas item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau 

hubungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Cara 

menentukannya adalah membandingkan nilai skor total item (nilai rhitung 

dibandingkan dengan nilai rtabel). Kaidah pengujiannya adalah: 

Jika rhitung ≥ rtabel, maka item tersebut adalah valid 

Jika rhitung ≤ rtabel, maka item tersebut adalah tidak valid. 

Adapun langkah-langkah pengujian validitas angket dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulumembuka program SPSS versi 22.00 kemudian klik 

menu Analyze–Correlate–Bivariate. Selanjutnya pada kotak Bivariate 
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Correlations semua nilai variabel dimasukkan ke kotak Variables. Pada 

Correlations Coefisien pilih Pearson dan pada Test of Significance pilih 

two-tailed dan centang Flat Significance Correlations kemudian klik Ok.  

Untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 22.00. Langkah-langkah uji reliabilitas yaitu pilih 

Analyze – Scale – Reliability Analysis. Pada kotak dialog Reliability 

Analysis, item-item yang valid dimasukkan pada kotak items. Selanjutnya 

pada statistics pada bagian Descriptive for pilih Scale if Item Deleted 

kemudian Continue, pada Model pilih Alpha lalu klik Ok. 
 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, asosiatif dengan korelasi 

pearson product moment dan regresi linier berganda. 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan meliputi distribusi 

frekuensi dan ukuran pemusatan grafik dan persentase sebagaimana yang 

dimaksudkan oleh Guilford bahwa distribusi frekwensi dipergunakan jika 

rumus selisih nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dengan rumus: 
 
 
  R = (Hs – Ls) 
i = 
  K = (Rumus Struges K= 1+ 3,3.log n) 
 
 
dimana: 
 
i  = lebar interval 
r = range atau jarak pengukuran 
k = jumlah interval.16 

 

 

16Budi Susetyo, Statistik Untuk Analisis Data Penelitian (Bandung: PT. Rafika Aditama, 
2010), h. 21. 
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Teknik analisis regresi linier berganda menggunakan analisis manual 

pada persamaan regresi dengan rumus: 

Ῠ = a + b1X1+b2X2+b3X317 

Untuk mencari nilai R atau (R(X1.X2X3)Y) dengan rumus: 
 
        b1.ƩX1y+b2.ƩX2y+ ƩX3y  
R(X1.X2X3)Y =       

  √              Ʃy2 

 

  (ƩX2
2).(ƩX1Y)-(ƩX1X2).(ƩX2Y) 

b1 =   
       (ƩX1

2).(ƩX2
2)-(ƩX1X2)2 

 
 (ƩX1

2).(ƩX2Y)-(ƩX1X2).(ƩX1Y) 
b2 =   

       (ƩX1
2).(ƩX2

2)-(ƩX1X2)2  
 

 
 ƩY      ƩX1     ƩX2                ƩX3        
a =       - b1.    - b2.      - b3     
 n        n      n              n       

  

Untuk menguji koefisien determinan atau koefisien penentu 

menggunakan rumus: KP = R2. 100% 

Menguji signifikansi koefisien regresi ganda dengan rumus: 
 
 
   R2(n-m-1) 
 Fhitung =  
   m.(1-R2) 

 
Dimana: 
 
n = jumlah responden 
m = jumlah variabel bebas 
R2 = nilai regresi ganda 
1 = bilangan konstan 
 

Kaidah Pengujian Signifikansi: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak Ho (signifikan) 
 

17 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, h. 108-109. 
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Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka terima Ho (tidak signifikan).18 

Nilai Ftabel menggunakan tabel F pada taraf signifikansi a = 0,01, 

dengan rumus: 

Ftabel = F (1 - a) (db pembilang = m), (db penyebut = n – m – 1) 

 

18Riduwan, Sunarto, Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan 

Bisnis, h. 87. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang terdiri atas tiga 

Madrasah Aliyah, yaitu: 

a. Madrasah Aliyah Negeri Pinrang 

b. Madrasah Aliyah DDI Kaballangan 

c. Madrasah Aliyah DDI Patobong 

1) Madrasah Aliyah Negeri Pinrang 

Madrasah Aliyah Negeri disingkat MAN Pinrang merupakan 

salah satu Madarasah idaman di Kabupaten Pinrang berlokasi di Jalan 

Bulu Pakoro Nomor 429 Telepon 921670. MAN Pinrang mempunyai 

misi, visi dalam mengembangkan karakteristik, moral dan teknologi 

untuk menjadi yang terbaik di bidang akademik maupun non 

akademik. 

Madrasah Aliyah Negeri Pinrang salah satu sekolah setingkat 

SMA berada di Kabupaten Pinrang. MAN Pinrang berdiri sejak 1 

April 1981 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 

1981. Pada awal berdirinya terdiri dari kelas 1 sebanyak 160 siswa 

dengan 4 ruangan kelas. Gedung tempat belajarnya beraada di MTs 

Darud Dakwah wal Irsyad Pinrang jalan Mongisidi Pinrang. 
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Tahun 1983 mendapat bantuan gedung kelas 1 unit dengan 3 

ruang kelas dan 1 ruang dewan guru berlokasi di Paleteang. Peletakan 

batu pertama gedung tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor 

Departemen Agama Kabupaten Pinrang Oleh Drs. H. M. Thahir 

Syarkawi. 

Gedung  kelas  tersebut  ditempati pada tahun itu  juga dan 

yang pertama kali menempati adalah kelas 3  yang  terdiri  dari  3 

ruang  kelas dengan 3 jurusan yaitu, Jurusan IPA, Jurusan IPS dan 

JurusanAgama. 

MAN Pinrang tempat belajarnya berada di 2 lokasi kelas I dan 

II di MTs DDI Pinrang Jalam Monginsidi Pinrang dan di Paleteang 

Jalan Ambo Daming Nomor 23 Pinrang dengan jumlah siswa 

seluruhnya 370 orang. Tahun Ajaran 1987/1988  MAN  Pinrang  

disatukan tempatnya di Jln.Ambo Daming Nomor 23 Pinrang dengan 

jumlah siswa 369 orang menempati ruangan permanen 3 ruang kelas 

dan 6 ruang darurat. 

 
Visi, Misi dan Tujuan MAN Pinrang 

a. Visi Madrasah Pengembang Pendidikan Islami Unggul Dalam 

Prestasi 

b. Misi Madrasah Aliyah Negeri Pinrang adalah: 

1. Menjadikan Agama Islam sebagai ruh dan sumber nilai 

pengembang Madrasah  

2. Mengambangkan PBM bernuansa Islami 
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3. Menjadikan orang tua siswa dan masyarakat sebagai mitra dan 

modal kerja Madrasah 

4. Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan instansi yang 

consern terhadap Madrasah 

5. Menyiasati kurikulum secara cermat dan akurat 

6. Menempatkan tugas guru secara profesional dan meningkatkan 

kualitas guru melalui berbagai pembinaan dan pelatihan 

7. Menambahkan dan mengembangkan sarana pendukung 

pembelajaran 

8. Mendorong semangat siwa, guru dan seluruh komponen 

madrasah lainnya untuk belajar dan bekerja keras 

9. Mendorong madrasah sebagai wahana pengembangan potensi 

siswa. 

 
c. Tujuan 

Panduan materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan Al-

Qur’an dan Hadits dengan proses pembelajaran bernuansa Islami 

yang memilki tenaga kependidikan yang profesional senantiasa 

membangun jalinan kerja sama (link and match) sebagai wadah 

pengembangan potensi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. 
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Keadaan Sarana dan Prasarana 

a. Kantor 1 gedung 

b. Ruangan tempat belajar 17 Kelas 

c. Ruangang guru 1 kelas 

d. Perpustakaan 1 ruang kelas 

e. Laboratorium komputer, fisika, dan bahasa 3 ruang kelas 

f. Sarana teknik pengelasan dan tata busana 2 ruang kelas 

g. Ruangan koperasi 

h. Masjid 

i. Kantin 

j. Sarana olah raga tennis meja, takrow dan volley ball. 

k. Lokasi tempat Parkir. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 

keadaan sarana ruangan yang ada di MAN Pinrang terdiri atas 26 

ruangan. Sarana ruangan tersebut masih perlu ditambah dengan rasio 

jumlah peserta didik dalam satu tingkatan kelas terdiri atas 11 

rombel. Dengan demikian, ruangan kelas di MAN Pinrang idealnya 

33 ruangan belajar. 

 
2) Madrasah Aliyah DDI Kaballangan 

Madrasah Aliyah DDI Kaballangan berada di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang dengan luas sekitar 100.000 m2. 

Madrasah Aliyah DDI Kaballangan tersebut dikelola oleh Yayasan 

Pengurus Daerah DDI Pinrang dalam bentuk Pondok Pesantren. 
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Visi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Kaballangan 

adalah Menjadikan Madrasah Aliyah DDI Kaballangan sebagai  

lembaga pendidikan Islam uang mampu bekerja sama, Unggul, 

kreatif, dan berprestasi. 

Misi Madrasah Aliyah DDI Kaballangan adalah: 

1. Melaksanakan proses Pendidikan Islam yang kreatif dan 

inovatif 

2. Mengambangkan proses pembelajaran bernuansa Islami dan 

berteknologi 

3. Menjalin kerja sama dengan masyarakat, pemerintah 

daerah, dan stakeholder lainnya dalam mengembangkan 

kualitas dan kuantitas pendidikan Madrasah 

 
3) Madrasah Aliyah DDI Patobong 

Madrasah Aliyah DDI Patobong berada di Kecamatan Mattiro 

Sompe dengan luas sekitar 30.000 m2. Madrasah Aliyah DDI 

Patobong tersebut juga dikelola oleh Yayasan Pengurus Daerah DDI 

Pinrang juga dalam bentuk Pondok Pesantren dengan nomor telepon 

0421 – 3914154 / 0811420046. 

Madrasah Aliyah DDI tersebut di atas yang dinaungi oleh 

pondok pesantren mengelola pendidikan mulai jenjang pendidikan 

Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah 

Aliyah. 
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Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong 

adalah Lembaga Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai 

kemandirian, interaksi, amaliyah dan sebagainya. 

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan berkat kerjasama 

dari semua elemen yang ada di Pondok Pesantren. Lembaga 

Pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan Pondok Pesantren 

Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong mendapatkan pengakuan 

dari Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional dengan predeikat 

memuaskan. (MTs dengan Predikat B, dan MA dengan predikat A). 

Lembaga Darud Da’wah Wal Irsyad ( DDI ) di didirikan  Oleh 

Gurutta KH. Abd. Rahman Ambo Dalle. Di tahun 1974 Gurutta KH. 

Abd. Rahman Ambo Dalle membentuk beberapa Cabang Darud 

Da’wah Wal Irsyad ( DDI ) di Kecamatan Mattiro Sompe, salah satu 

diantaranya adalah DDI Cabang Mattombong (Sekarang Patobong) 

dan menunjuk Gurutta H. Kaba sebagai Ketua Cabang, dan dibantu 

oleh beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sekitar tahun itu 

pula Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah mulai beroperasi. 

Dengan  perkembangan DDI yang sangat  pesat di Seluruh 

Indonesia secara umum dan terkhusus Sulawesi Selatan, tahun 1984 

dengan segala pertimbangan strategis oleh beberapa Pengurus 

Cabang DDI yang ada di Wilayah Mattiro Sompe menunjuk 

Kampung Patobong sebagai lokasi pendirian Pondok Pesantren. Dan 

membentuk Panitia pengadaan tanah dan bangunan, ditunjuklah 
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Gurutta  H. Sulaiman dibantu beberapa pengurus diantaranya, Mada 

Pangngewa, H. Ami, H. Numpa, H. Muchtar Jalle, H. Hasan Riu, H. 

P. Haruna, H. Paweroi, H. Malli, H. P. Maliki, Hj. Tolawati Malli, H. 

Abd. Majid Toddo, H. Saleh Toddo, H. Dulu Pangewa, P. Lampe, H. 

P. Nganro, H. Misbahuddin. BA, H. Bure,  H. Pn. Maha, H. Pn. 

Samma, H. Makkasau H. P. Jamaluddin, H. Mannung, Muh. Tahir, 

Patangngai serta segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat di 

wilayah Kecamatan Mattiro Sompe. Para Pengurus tersebut diberikan 

tugas untuk merangkul Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para 

Dermawan yang ada di Kec. Mattiro Sompe. 

Di sekitar Tahun 1986-1987 Departemen Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan mengeluarkan izin operasional Madrasah 

Tsanawiyah DDI Patobong. Seiring dengan perkembangannya sekitar 

tahun 1991 Madrasah Aliyah  beroperasi. Pada tahun itu pula Gurutta 

KH. Abd. Rahman Ambo Dalle meresmikan Pondok Pesantren di 

Kampung Patobong dengan nama Pondok Pesantren Manbaul Ulum 

Addariyah DDI Patobong.  

Pada tahun 1992–1994 Pimpinan Pondok adalah KH. 

Lukmanul Hakim, LC. Tahun 1995-1997 Pimpinan Pondok adalah 

DR. KH. Abd. Rahim Arsyad, MA. Tahun 1997-1999 Pimpinan 

Pondok adalh KH. Rifai Remba, LC. Tahun 1999-2002 Pimpinan 

Pondok adalah DR. KH. Abd. Rahim Arsyad, MA Tahun 2002-2003 

Pimpinan Pondok adalah  DR. H. Najamuddin Marahaming, LC. 
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Tahun 2003-2007 Pimpinan Pondok adalah DR. KH. Abd. Rahim 

Arsyad, MA. Tahun 2007-2009 Pimpinan Pondok adalah H. Masse 

Laibu, LC. Tahun 2010-2014 Pimpinan Pondok adalah KH. Abbas 

Rammang, LC. Tahun 2015-Sekarang Pimpinan Pondok adalah H. 

Rusdi Suba, LC. 

Dalam rangka Kemandirian Pondok Pesantren Manbaul Ulum 

Addariyah DDI Patobong pada tahun 2007 Gurutta H. Sulaiman 

mendirikan Lembaga Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum 

Addariyah DDI Patobong dan membentuk pengurus yang diketuai 

oleh Ir. H. Arifuddin Malli, Sekretaris H. Makkasau, S.Pd dan 

didampingi Pembina serta beberapa pengawas. 

Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong 

memiliki beberapa Lembaga Pendidikan yang bernaung dan dibina 

secara organisasi oleh DDI, dan secara kelembagaan bernaung di 

bawah Kementerian Agama. 

Visi Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI 

Patobong adalah mewujudkan pondok pesantren kompetitif, 

berkarakter serta berkualitas untuk menyiapkan generasi Islami yang 

berakhlakul karimah. 

Misi Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI 

Patobong adalah: 

a. Membuat system pengembangan kreatifitas yang 

berkelanjutan 
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b. Membuat  kurikulum kreatifitas yang berbasis islami 

c. Membuat Renstra (Rencana Strategis) 

d. Membuat Standar Operasional Pelaksanaan dalam setiap 

kegiatan akademik 

e. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan secara berkelanjutan 

f. Mengembangkan lingkungan Pesantren yang  Islami dan 

kondusif untuk belajar 

g. Melaksanakan pembinaan aqidah dan akhlaqul karimah bagi 

santri dan santriwati 

h. Membuat sistim pembinaan menuju sikap kompetitif era 

globalisasi 

i. Melaksanakan dan ikut serta dalam kegiatan lomba 

j. Membuat sistem pengembangan pembelajaran berbasis 

teknologi 

k. Melaksanakan pembelajaran yang menerapkan keterampilan 

dan percobaan serta penelitian 

j. Membuat kurikulum kepesantrenan 

 
Dalam rangka optimalisasi kegiatan proses pendidikan, 

pembimbingan dan pembelajaran maka Pondok Pesantren Manbaul 

Ulum Addariyah DDI Patobong menyiapkan sarana dan prasarana 

serta fasilitas pendukung kegiatan tersebut, diantaranya: 
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No Sarana Prasarana Unit Ket 

1 Ruang Yayasan 1  

2 Ruang Pimpinan 1  

3 Ruang Kantor 1  

4 Ruang Guru 1  

5 Ruang Kelas 12  

6 Ruang BK 1  

7 Ruang UKS 1  

8 Ruang Perpustakaan 1  

9 Ruang Osis 1  

10 Ruang Pramuka 1  

11 
Laboratorium 
Komputer 

1  

12 Lapangan Futsal 1  

13 Lapangan Volly 3  

14 Lapangan Basket 1  

15 Lapangan Takraw 2  

16 MCK Putra 14  

17 MCK Putri 8  

18 Masjid 1  

19 Mushallah 1  

20 Asrama 78  

 

Adapun fasilitas pendukung dalam Pondok Pesantren Manbaul Ulum 

Addariyah DDI Patobong adalah: 

1. Katrine 

Mengingat padatnya kegiatan yang ada di Pondok Pesantren 

Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong maka Pengurus 

beserta Pembina menyiapkan katrine untuk mempermudah 

Santri dan Santriwati dalam hal melakukan aktifitas belajar 
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sesuai dengan jadwal. Pembiayaan Katrine untuk Santri dan 

dikenakan biaya Rp. 450.000/bulan. Dengan rincian 3 kali 

makan sehari semalam.Dengan menu bervariasi. 

2. Loundry 

Pondok Pesantren Manbaul Ulum Addariyah DDI Patobong 

maka Pengurus beserta Pembina juga menyiapkan fasilitas 

Loundry untuk mempermudah Santri dan Santriwati dalam hal 

melakukan aktifitas belajar. Adapun dana yang harus disiapkan 

adalah Rp.100.000 / bulan. Dengan 3 kali seminggu jemputan 

pakaian. 

3. Koperasi 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Santri dan Santriwati 

maka Pengurus dan Pembina akan menyiapkan Koperasi yang 

didalamnya menyiapkan kebutuhan sehari-hari. 

Melihat dari beberapa fasilitas yang ada diatas, Pengurus dan 

Pembina juga akan melakukan subsidi silang bagi santri dan 

santriwati yang tidak mampu. 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

a. Uji Validitas Data 

Keampuhan instrumen penelitian (valid dan reliabel) 

merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data. Data yang 

benar menentukan kebermutuan dan kualitas hasil penelitian. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 
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atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitas 

rendah maka insturmen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti baik validitas isi maupun validitas empirisnya. 

1. Uji Validitas Data Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI pada 

Madrasah Aliyah di Pinrang 

Dalam menentukan valid dan tidaknya suatu instrumen 

penelitian dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan 

rhitung dan rtabel. Perhitungan rtabel dilakukan berdasarkan taraf 

signifikansi 5%, dimana responden sebanyak N= 45, dan df sebanyak 

N-3= 42. Dengan demikian, rtabel dapat diperoleh sebanyak 0,227. 

Analisis rhitung dari masing-masing item instrumen dapat dilihat pada 

tabel terlampir dan dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 4 

 
Uji Validitas Instrumen Variabel Pelaksanaan Tupoksi  

Pengawas PAI pada Madrasah Aliyah di Pinrang 
 

No. 
Item 

 
N 

 
thitung 

 
ttabel 

 
Kriteria 

1. 100 0,248 0,294 Valid 
2. 100 0,310 0,294 Valid 
3. 100 0,537 0,294 Valid 
4. 100 0,602 0,294 Valid 
5. 100 0,345 0,294 Valid 
6. 100 0,535 0,294 Valid 
7. 100 0,586 0,294 Valid 
8. 100 0,491 0,294 Valid 
9. 100 0,271 0,294 Valid 

10. 100 0,587 0,294 Valid 
11. 100 0,326 0,294 Valid 
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12. 100 0,258 0,294 Valid 
13. 100 0,316 0,294 Valid 
14. 100 0,322 0,294 Valid 
15. 100 0,551 0,294 Valid 
16. 100 0,298 0,294 Valid 
17. 100 0,309 0,294 Valid 
18. 100 0,348 0,294 Valid 
19. 100 0,298 0,294 Valid 
20. 100 0,417 0,294 Valid 
21. 100 0,486 0,294 Valid 
22. 100 0,461 0,294 Valid 

 
Nilai rhitung tersebut apabila diperbandingkan dengan nilai pada 

rtabel, maka dapat diperoleh hasil analisis dengan kategori valid dari 

seluruh item pernyataan. Kriteria validitas instrumen yang diperoleh  

dari berbagai referensi menyimpulkan bahwa jika rhitung ≥ rtabel, maka 

dapat dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item instrumen dari 

variabel pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam 

pada Madrasah Aliyah di Pinrang tergolong kategori valid. 

 
2. Uji Validitas Data Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang 

Uji validitas instrumen variabal kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada hasil perhitungan 

sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5 

 
Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Kepala  

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
 

No. 
Item 

 
N 

 
thitung 

 
ttabel 

 
Kriteria 

1. 100 0,294 0,294 Valid 
2. 100 0,554 0,294 Valid 
3. 100 0,911 0,294 Valid 
4. 100 0,671 0,294 Valid 
5. 100 0,847 0,294 Valid 
6. 100 0,920 0,294 Valid 
7. 100 0,764 0,294 Valid 
8. 100 0,593 0,294 Valid 
9. 100 0,636 0,294 Valid 

10. 100 0,396 0,294 Valid 
11. 100 0,791 0,294 Valid 
12. 100 0,921 0,294 Valid 
13. 100 0,377 0,294 Valid 
14. 100 0,692 0,294 Valid 
15. 100 0,625 0,294 Valid 
16. 100 0,953 0,294 Valid 
17. 100 0,608 0,294 Valid 
18. 100 0,507 0,294 Valid 
19. 100 0,469 0,294 Valid 
20. 100 0,916 0,294 Valid 
21. 100 0,829 0,294 Valid 
22. 100 0,794 0,294 Valid 

 
Hasil perhitungan pada variabel kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang didapatkan nilai rhitung yang bervariasi 

jumlahnya. Nilai tersebut apabila diperbandingkan dengan nilai pada 

rtabel = 0,294, maka dapat diperoleh hasil analisis dengan kategori 

valid dari seluruh item pernyataan. Kriteria validitas instrumen yang 

diperoleh dari berbagai referensi menyimpulkan bahwa jika rhitung ≥ 

rtabel, maka dapat dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item 

instrumen dari variabel kinerja kepala madrasah tergolong kategori 
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valid. Nilai rtabel tersebut adalah 0,294 yang dapat dilihat pada tabel 

di atas. 

 
3. Uji Validitas Data Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam 

pada Madrasah Aliyah di Pinrang 

Uji validitas instrumen variabal Profesionalitas Guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang dapat dilihat pada hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel 

sebagai berikut: 

 
Tabel 6 

 
Uji Validitas Instrumen Variabel Profesionalitas Guru Pendidikan 

Agama Islam Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
 

No. 
Item 

 
N 

 
thitung 

 
ttabel 

 
Kriteria 

1. 100 0,294 0,294 Valid 
2. 100 0,753 0,294 Valid 
3. 100 0,743 0,294 Valid 
4. 100 0,619 0,294 Valid 
5. 100 1,000 0,294 Valid 
6. 100 0,495 0,294 Valid 
7. 100 0,657 0,294 Valid 
8. 100 0,304 0,294 Valid 
9. 100 1,000 0,294 Valid 

10. 100 0,335 0,294 Valid 
11. 100 0,805 0,294 Valid 
12. 100 0,827 0,294 Valid 
13. 100 0,945 0,294 Valid 
14. 100 0,719 0,294 Valid 
15. 100 0,476 0,294 Valid 
16. 100 0,324 0,294 Valid 
17. 100 0,811 0,294 Valid 
18. 100 0,657 0,294 Valid 
19. 100 0,350 0,294 Valid 
20. 100 0,743 0,294 Valid 
21. 100 0,338 0,294 Valid 
22. 100 0,714 0,294 Valid 
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Hasil perhitungan pada variabel Profesionalitas Guru Pendidikan 

Agama Islam pada madrasah di Kabupaten Pinrang didapatkan nilai rhitung 

yang bervariasi jumlahnya. Nilai tersebut apabila diperbandingkan 

dengan nilai pada rtabel = 0,294, maka dapat diperoleh hasil analisis 

dengan kategori valid dari seluruh item pernyataan. Kriteria validitas 

instrumen yang diperoleh dari berbagai referensi menyimpulkan 

bahwa jika rhitung ≥ rtabel, maka dapat dinyatakan valid. Dengan 

demikian, semua item instrumen dari variabel Profesionalitas Guru 

Pendidikan Agama Islam pada madrasah di Kabupaten Pinrang tergolong 

kategori valid. Nilai rtabel tersebut adalah 0,294 yang dapat dilihat 

pada tabel di atas. 

 
4. Validitas Data Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik pada Madrasah Aliyah di Pinrang 

Data prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

diperolah dari instrument pengisian data angket peserta didik 

berdasarkan buku laporan pendidikan masing-masing responden 

peserta didik yang bersangkutan. Data hasil penelitian prestasi belajar 

peserta didik ini langsung diolah dan dianalisis dengan analisis 

statistic deskriptif, korelasional, dan inferensial.   

 
b. Uji  Reliabilitas Data 

Reliabilitas adalah dapat dipercaya; artinya merujuk pada 

pengertian bahwa sesuatu instrumen penelitian dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah dianggap baik yang tidak mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban tertentu sehingga beberapa kali diulang pun 

hasilnya akan tetap sama. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan 

secara internal yaitu analisis konsistensi butir-butir yang ada pada 

instrument dengan mengacu pada kriteria nilai alpha Cronbach's.  

1. Jika nilai alpha ≥ 0,900, maka reliabilitas sempurna 

2. Jika nilai alpha antara 0,700 – 0,900, maka reliabilatas tinggi 

3. Jika nilai alpha antara 0,500 – 0,700, maka reliabilatas cukup 

tinggi 

4. Jika nilai alpha ≤ 0,500, maka reliabilatas rendah. 

 
a. Uji Reliabiltas Data Pelaksanaan Tupoksi Kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Hasil perhitungan variabel pelaksanaan tupoksi pengawas 

pendididkan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang secara statistik dengan menggunakan analisis alpha 

cronbach’s diperoleh nilai reliabilitas yang cukup tinggi dengan 

perolehan nilai alpha sebanyak 0,542, sebagaimana hasil perhitungan 

sebagai berikut: 
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Tabel 7 
 

Reliability Statistics Variabel Pelaksanaan Tupoksi Pengawas 
PAI pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

0.542 0.332 22 

 
Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan reliabilitas 

data pada variabel pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama 

Islam yang tergolong cukup tinggi dengan perolehan nilai alpha 

sebanyak 0,542. Hal ini dapat dilihat pada ukuran kriteria jika nilai 

alpha antara 0,500 – 0,700, maka reliabilatas cukup tinggi. 

 
b. Uji Reliabiltas Data Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang 

 Hasil perhitungan reliabilatas data pada variabel kinerja kepala 

madrasah di Kabupaten Pinrang secara statistik dengan menggunakan 

analisis alpha cronbach’s diperoleh nilai reliabilitas yang tergolong 

rendah dengan perolehan nilai alpha sebanyak 0,383, sebagaimana 

hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 8 
 

Reliability Statistics Variabel Kinerja Kepala 
Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Cronbach's Alpha N of Items 

 
0,383 

 
22 

 
Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan reliabilitas 

data pada variabel kinerja kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang yang tergolong rendah dengan perolehan nilai alpha 

sebanyak 0,383. 

 
c. Uji Reliabilitas Data Profesionalitas Guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang  

Hasil perhitungan reliabilatas data pada variabel 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Kabupaten Pinrang secara statistik dengan menggunakan analisis 

alpha cronbach’s diperoleh nilai reliabilitas yang tergolong tinggi 

dengan perolehan nilai alpha sebanyak 0,262, sebagaimana hasil 

perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 9 
 

Reliability Statistics Variabel Profesionalitas Guru 
PAI di Madrasah Aliyah Kabupaten Pinrang 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,262 22 

 

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan reliabilitas 

data pada variabel profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di 

madrasah Aliyah Kabupaten Pinrang yang tergolong rendah dengan 

perolehan nilai alpha sebanyak 0,262. 

 
d. Uji Reliabilitas Data Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Sebagaimana telah diketahui bahwa data prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik yang diperolah dari 

instrument pengisian data angket peserta didik berdasarkan buku 

laporan pendidikan masing-masing responden, maka data ini tidak 

perlu diuji dengan uji reliabilitas data. Dengan demikian, data hasil 

penelitian prestasi belajar peserta didik ini sah dan boleh langsung 

diolah dan dianalisis dengan analisis statistic deskriptif, korelasional, 

dan analisis inferensial. 

Informasi dan penjelasan pada semua variabel tentang 

pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam, Kinerja 

Kepala Madrasah, profesionalitas Guru, dan prestasi belajar 
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Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah 

Kabupaten Pinrang di atas setelah diuji dengan uji relibilitas 

menunjukkan data yang valid dan reliabel. Apabila data instrumen 

penelitian yang menunjukkan valid dan reliabel, maka data tersebut 

telah memenuhi syarat untuk dianalisis pada analisis selanjutnya 

yaitu analisis deskriptif, korelasional, dan analisis regresi ganda.  

 
3. Uji Hipotesis Deskriptif dan Uji Korelasional Hasil Penelitian 

a. Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI pada Madrasah Aliyah di 

Pinrang 

Peranan pengawas dalam proses penyelenggaraan pendidikan 

sangat menentukan. Seorang pengawas yang telah merencanakan 

proses kepengawasannya pada masing-masing sekolah dan madrasah 

dituntut memilik kemampuan mengenal, memahami, dan professional 

dalam memberikan kepengawasan sesuai dengan tupoksinya 

khususnya terhada kinerja kepala madrasah dan peningkatan 

profesionalitas para guru.  

Pengawas madrasah diberi tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang penuh terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan 

melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan 

maupun administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan 

dasar dan menengah. 
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Tujuan pengawasan Pendidikan Agama Islam adalah 

memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas 

mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Bukan hanya memperbaiki kemampuan 

mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. 

Tujuan pengawas tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

kepala sekolah/ madrasah dan guru/ pendidik dalam menyusun 

perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis; 

Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/ madrasah, pendidik dan 

tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/ 

manajerial madrasah; Memberikan masukan, bahan pertimbangan, 

dan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk 

mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan; memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama tentang 

peningkatan jenjang dan karier guru dan Kepala Sekolah/Madrasah 

pada jenjang yang lebih tinggi. 

Gambaran tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan 

Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang dapat diungkapkan 

dengan pengukuran instrumen-instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian tersebut terdapat dalam angket yang disebarkan pada 

responden peserta didik. 
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data 

lapangan tentang pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang ditemukan bahwa responden 

yang menjawab pernyataan instrumen angket mendapatkan nilai rata-

rata (8450 : 100 = 84,500). 

Data hasil penelitian dengan menggunakan angket tingkat 

pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Pinrang mendapatkan nilai maksimun sebesar 

90,00 dan nilai minimum diperoleh sebesar 80,00 dengan nilai rata-

rata (mean) sebesar 84,500. Nilai tersebut apabila dipetakan ke dalam 

interval nilai distribusi frekuensi tunggal (data tunggal) dan distribusi 

frekuensi bergolong (data kelompok) secara perhitungan statistik 

deskriptif dapat dituangkan ke dalam data hasil penelitian. 

Data hasil penelitian tentang pelaksanaan tupoksi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang dapat 

dilihat pada instrumen penelitian yang terlampir. Proses perhitungan 

berdasarkan teknik pengolahan data tersebut dapat didasarkan pada 

nilai hasil pengumpulan data penelitian sebanyak 100 orang 

responden penelitian sebagaimana terdapat dalam lampiran disertasi 

ini. 

Hasil pengumpulan data tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam distribusi frekuensi cumulatif tingkat pelaksanaan tupoksi 
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pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang 

sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 10 

 
Distribusi Frekuensi Cumulatif Pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI Tingkat Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 80.00 8 8.0 8.0 8.0 

81.00 8 8.0 8.0 16.0 

82.00 12 12.0 12.0 28.0 

83.00 12 12.0 12.0 40.0 

84.00 14 14.0 14.0 54.0 

85.00 10 10.0 10.0 64.0 

86.00 10 10.0 10.0 74.0 

87.00 7 7.0 7.0 81.0 

88.00 8 8.0 8.0 89.0 

89.00 7 7.0 7.0 96.0 

90.00 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2021 
 

Data hasil penelitian dalam bentuk distribusi Frekuensi 

Cumulatif tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang tersebut diolah dengan 

menggunakan distribusi frekuensi tunggal. Total data responden yang 

dianalisis sebanyak 100% atau 100 orang responden dengan 

perolehan nilai skor tertinggi sebanyak 90,00 dan nilai skor terendah 

sebanyak 80,00. Perolehan nilai dalam satu frekuensi sebanding 

dengan 1,00% dan apabila nilai frekuensi dikumulatifkan dari nilai 
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kumulatif terendah sampai pada nilai kumulatif tertinggi maka 

diperoleh nilainya 100%. Artinya, data yang telah dianalisis dalam 

distribusi frekuensi tunggal adalah data yang valid (sah), dan reliable 

(dapat dipercaya). 

Di dalam menentukan pemetaan skala pengukuran pada nilai 

hasil perhitungan distribusi frekuensi yang diperoleh, ditetapkan 

berdasarkan skala interval Guilford. Langkah-langkah analisis untuk 

mendeskripsikan data variabel tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang sebagai 

berikut: 

R 
P  = 
  K 
 

Di mana: 

P = Lebar Interval 

R = Jarak pengukuran (data tertinggi dikurangi dengan 

    data terendah) 

K = jumlah interval = 1+ 3,3.logn 

 

a. Range (rentang nilai) 

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 

R = 90 - 80 

R = 10 

b. Jumlah Kelas Interval 
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K = 1 + (3,3.logn) 

K = 1 + (3,3.log100) 

K = 1 + (3,3 x 2,000) 

K = 1 + 6,600 

K = 7,600 

c. Panjang Kelas 
 
  10 

P  = 
  7,600 
 

P = 1,316 

 
P = 2 (dibulatkan). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala 

interval Guilford di atas dapat dijadikan pedoman dalam membuat 

tabel distribusi frekuensi bergolong sebagai berikut: 

 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Bergolong Tingkat Pelaksanaan  
Tupoksi Pengawas Pendidikan Agama Islam 

pada Madrasah Aliyah di Pinrang  

Interval Kelas 
Titik 

Tengah 
Frekuensi 

(f) Presentase 
  
 80 – 81 

82 – 83  

84 – 85  

 
80,5 

82,5 

84,5 

 
16 

24 

24 

 
16,00 

24,00 

24,00 
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86 – 87 

88 – 89 

90 – 91 

86,5 

88,5 

91,00 

17 

15 

4 

17,00 

15,00 

4,00 

Jumlah  N= 100 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Penelitian, 2021 

 

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang tingkat pelaksanaan 

tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 

Pinrang pada tabel 8 di atas dapat dihitung jumlah kelas interval 

sebanyak 6 kelas. Perhitungan didasarkan atas nilai panjang kelas = 

2, mulai dari skor minimum 80 hingga 81 berada pada kelas interval 

1. Jumlah frekuensi absolut responden yang mempunyai skor 80 – 81 

sebanyak 16 atau setara dengan16,00%. Berikutnya, skor 82 hingga 

83 berada pada kelas interval 2 dengan jumlah frekuensi absolut 

sebanyak 24 atau sebanding dengan 24,00%, skor 84 hingga 85 

berada pada kelas interval 3 dengan jumlah frekuensi sebanyak 24 

atau sebanding dengan 24,00%, skor 86 hingga 87 berada pada kelas 

interval 4 dengan jumlah frekuensi 17 atau sebanding dengan 

17,00%, skor 88 hingga 89 berada pada kelas interval 5 dengan 

jumlah frekuensi 15 atau sebanding dengan 15,00%, dan skor 90 

hingga 91 berada pada kelas interval 6 dengan jumlah frekuensi 4 

atau sebanding dengan 4,00%. 
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Berdasarkan data tabel 10 dapat diketahui frekuensi skor rata-

rata sebesar 84,500 yang terdiri atas 24 orang responden, skor yang 

berada di bawah angka rata-rata sebanyak 40 orang responden, dan 

skor yang berada di atas angka rata-rata sebanyak 36 orang 

responden. Skor terbanyak sebesar 24 yang berada pada kelas interval 

84 - 85, namun apabila dihitung nilai angka rata-rata responden 

diperoleh skor mean sebesar 84,500. Menyimak harga persentase 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perolehan skor 

pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Pinrang dapat dikategorikan rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang dapat 

dikatakan rendah dan belum mampu meningkatkan kinerja kepala 

madrasah dan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam. 

Hasil perhitungan ini dapat diuji dan dikomparasikan dengan 

analisis data pada program computer dengan sistem SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) for windows versi 23.00. Hasil 

perhitungannya dapat dilihat dalam tabel output SPSS sebagai 

berikut: 
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Tabel 12 
 

Statistics Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI pada  
Madrasah Aliyah di Pinrang 

 Pengawas 
PAI 

Kinerja 
Kepala 

Madrasah 
Profesionalit

as Guru 
Prestasi 

Belajar PAI 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 
Mean 84.5000 92.4700 93.1300 95.7900 
Std. Error of Mean .28338 .31349 .41891 .31408 
Median 84.0000 93.0000 93.5000 96.5000 
Mode 84.00 95.00 98.00 98.00a 
Std. Deviation 2.83378 3.13486 4.18910 3.14079 
Variance 8.030 9.827 17.549 9.865 
Skewness .221 -.144 -.382 -.341 
Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 
Kurtosis -.918 -.832 -.936 -1.068 
Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 
Range 10.00 13.00 15.00 10.00 
Minimum 80.00 86.00 84.00 90.00 
Maximum 90.00 99.00 99.00 100.00 
Sum 8450.00 9247.00 9313.00 9579.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran tendensi sentral 

sebagai pengukuran gejala pemusatan dan pengukuran penempatan 

sebagai pengukuran penyebaran (letak) untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) pengembangan beberapa penyajian data yang 

berbentuk tabel. Pengukuran tendensi sentral dan pengukuran 

penempatan digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan 

pusat atau pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Harga rata-
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rata dari kelompok data itu, diperkirakan dapat mewakili seluruh 

harga data yang ada dalam kelompok tersebut. 

 Rata-rata hitung yang disingkat dengan sebutan mean. Data 

yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit 

jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai 

data dibagi banyaknya data. Proses perhitungan rata-rata hitung 

tersebut baik mean data tunggal maupun mean data kelompok, baik 

dengan cara perhitungan manual maupun dengan cara perhitungan 

program SPSS yang telah digambarkan di atas menghasilkan mean 

yang sama yaitu 84,500. 

 Nilai letak (median) dari data yang diperoleh sebanyak 84,000 

yang diukur dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi. Angka 

yang paling sering muncul (mode/modus) adalah nilai skor 84,000 

yaitu 14 kali (14,000%) muncul dari jumlah nilai yang muncul pada 

seratus sampel responden dengan nilai perbedaan (variance) 

sebanyak 8,030.  

Ada beberapa cara untuk menguji normalitas data, baik yang   

bersifat eksploratif (deskriptif) maupun konfirmatif (inferensial). 

Salah satu cara yang bersifat eksploratif adalah dengan melihat 

bentuk kurva pendekatan distribusi empirisnya, yaitu dengan 

menghitung nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis 

(keruncingan) kemudian membandingkan dengan distribusi normal. 



121 

 

Skewness adalah bentuk kurva yang simetris dan tidak simetris 

(asimetris). Ukuran simetris dan tidak simetris dari suatu distribusi 

frekuensi adalah letak dari nilai mean, median dan modus, bila mean 

= median = modus maka dikatakan simetris. Skewness adalah derajat 

ketidaksimetrisan suatu distribusi. Tingkat kemiringan suatu kurva 

(skewness) adalah merupakan ukuran kecenderungan mencengnya 

suatu kurva berdasarkan konsep hubungan pemusatan data antara 

nilai rata-rata hitung, modus dan median, maka kecenderungan 

kurvanya akan berbentuk simetris (normal). Apabila mean ≠ median 

≠ modus maka ada dua kemungkinan yang dapat terajdi pada kurva, 

bisa condong ke kiri (negatif) atau bisa condong ke kanan (positif). 

Skewness yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik adalah 0,221 

yang tergolong berdistribusi normal. 

Selanjutnya, untuk melukiskan distribusi frekuensi dalam 

bentuk grafik histogram, maka cara membuat grafik tersebut adalah 

diambil kembali data responden sejumlah 45 responden seperti yang 

tertera pada tabel 9.  

Langkah-langkah dalam melukiskan grafik histogram adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyiapkan sumbu horizontal 

2) Menyiapkan sumbu vertikal 

3) Menetapkan titik nol 
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4) Menetapkan titik tengah (nilai nyata) dari masing-masing 

interval 

5) Menempatkan nilai nyata masing-masing interval pada 

sumbu mendatar 

6) Menempatkan nilai frekuensi masing-masing interval pada 

sumbu vertikal 

7) Membuat garis koordinat 

8) Melukisan grafik dalam bentuk histogram (lihat lampiran). 

Jika bentuk kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor 

yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari meannya) maka 

dikatakan menceng kanan (positif) dan jika sebaliknya maka 

menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, skewness adalah momen 

ketiga terhadap mean. Distribusi normal (dan distribusi simetris 

lainnya, misalnya distribusi memiliki skewness 0-1 (nol). 

Kurtosis adalah ukuran mengenai keruncingan dari suatu kurva 

distribusi frekuensi. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu 

distribusi (biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal). Kurva 

yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, 

yang lebih datar (tumpul) yang menunjukkan adanya frekuensi data 

agak tersebar merata pada seluruh kelas, kecuali pada beberapa kelas 

dari bagian pertama dan terakhir disebut platikurtik dan distribusi 

frekuensi bila digambarkan kurvanya merupakan kurva normal 

artinya tidak terlalu runcing dan tidak pula datar disebut mesokurtik. 
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Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. 

Distribusi normal memiliki kurtosis = 3, sementara distribusi yang 

leptokurtik kurtosisnya 3 dan platikurtik 3. 

Pada penelitian ini, Kemiringan atau kemencengan dan 

kecondongan (skewness) data distribusi dapat dianalisis dari hasil 

perhitungan SPSS for windows yaitu diperoleh nilai sebanyak 0,484 

yaitu kemiringan kurva tegak lurus. Skewness adalah derajat 

ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu 

distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari 

meannya) maka dikatakan menceng kanan (positif) dan jika 

sebaliknya maka menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, 

skewness adalah momen ketiga terhadap mean. Distribusi normal dan 

distribusi simetris lainnya, misalnya distribusi memiliki skewness = 0 

(nol). Data hasil penelitian tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang tergolong 

normal atau berdistribusi normal yaitu 0,221. 

Pada tingkat kelancipan atau keruncingan (kurtosis) suatu 

distribusi diperoleh sebanyak -0,918. Kurtosis adalah derajat 

keruncingan suatu distribusi (biasanya diukur relatif terhadap 

distribusi normal). Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal 

dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik dan distribusi 

normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat 

terhadap mean. Distribusi normal (mesokurtik) memiliki kurtosis 
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kurang dari 3, sementara distribusi yang leptokurtik biasanya 

kurtosisnya sama dengan 3 dan platikurtik jika kurtosisnya lebih dari 

3. Dengan demikian, bentuk kurva distribusi tingkat pelaksanaan 

tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 

Pinrang tergolong kategori mesokurtik atau normal dengan perolehan 

-0,701. 

Rentangan nilai (range) yang diperoleh dari skor nilai tingkat 

pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Pinrang sebanyak 10,00 yaitu nilai tertinggi 

(maksimum) = 90,00 dikurangi nilai terendah (minimum) = 80,00. 

Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut di atas baik secara 

manual maupun sistem SPSS for windows diperoleh skor mean atau 

angka rata-rata tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan 

Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Pinrang sebanyak 84,500 

yang tergolong kategori rendah. 

 
b. Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Keberhasilan madrasah adalah keberhasilan kepala sekolah. 

Kepala madrasah yang berhasil apabila memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu 

melaksanakan peran kepala madrasah yang diberi tugas tanggung 

jawab untuk memimpin sekolah. Kepala madrasah harus mampu 

mendorong visi dan misi bersama para guru manjadi aksi dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang ingin 
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dicapai. Studi tentang keberhasilan kepala sekolah menunjukkan 

bahwa kepala madrasah adalah seorang yang menentukan titik pusat 

dan irama suatu sekolah, bahkan dikatakan keberhasilan sekolah 

adalah keberhasilan kepala sekolah. Keberhasilan kepala Madrasah 

tersebut merupakan bentuk kongkrit penccapaian kinerja dari kepala 

madrasah yang bersangkutan. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja juga merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pegawai berkaitan erat dengan 

sistem pemberian penghargaan termasuk penggajian yang diterapkan 

oleh lembaga atau organisasi tempat bekerja. 

Kinerja kepala madrasah dalam penelitian ini adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pokok, 

fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengelola sekolah yang 

dipimpinnya sesuai dengan job discription dan waktu yang telah 

ditentukan untuk mewujudkan tujuan organisasi madrasah. Hasil 

kerja tersebut merupakan refleksi dari kompetensi yang dimilikinya.  
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Gambaran deskriptif tingkat kinerja kepala Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang dapat diungkapkan dengan pengukuran 

instrumen-instrumen penelitian. Instrumen penelitian tersebut 

terdapat dalam angket yang disebarkan pada 100 responden sampel 

dari para peserta didik, guru, kepala Madrasah Aliyah, dan pengawas 

Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang. 

Hasil penelitian tentang kinerja kepala Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang ditemukan bahwa responden yang menjawab 

pernyataan instrument dalam angket mendapatkan nilai rata-rata 

(9247:100 = 92,470). 

Data hasil penelitian tentang tingkat kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang mendapatkan nilai maksimun sebesar 

99,00 dan nilai minimum diperoleh sebesar 86,00 dengan nilai rata-

rata (mean) sebesar 92,470. Nilai tersebut dapat dipetakan ke dalam 

interval nilai distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi 

bergolong secara perhitungan statistik deskriptif. 

Data hasil penelitian tentang tingkat kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada instrumen penelitian 

yang terlampir. Proses perhitungan berdasarkan teknik pengolahan 

data tersebut dapat didasarkan pada nilai hasil pengumpulan data 

penelitian sebagaimana terlampir. 
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Hasil pengumpulan data tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam distribusi frekuensi cumulatif tentang kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang sebagaimana dalam tabel sebagai 

berikut: 

 
Tabel 13 

 
Distribusi Frekuensi Cumulatif Tingkat Kinerja Kepala 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 86.00 3 3.0 3.0 3.0 

87.00 2 2.0 2.0 5.0 

88.00 7 7.0 7.0 12.0 

89.00 10 10.0 10.0 22.0 

90.00 8 8.0 8.0 30.0 

91.00 7 7.0 7.0 37.0 

92.00 12 12.0 12.0 49.0 

93.00 9 9.0 9.0 58.0 

94.00 11 11.0 11.0 69.0 

95.00 13 13.0 13.0 82.0 

96.00 9 9.0 9.0 91.0 

97.00 5 5.0 5.0 96.0 

98.00 3 3.0 3.0 99.0 

99.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2020 

 

Data hasil penelitian tersebut diolah dengan menggunakan 

distribusi frekuensi tunggal. Total data responden yang dianalisis 

sebanyak 100% atau 100 orang responden dengan perolehan nilai 

skor tertinggi sebanyak 99,00 dan nilai skor terendah sebanyak 86,00. 
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Perolehan nilai dalam satu frekuensi sebanding dengan 1,00% dan 

apabila nilai frekuensi dikumulatifkan dari nilai kumulatif terendah 

sampai pada nilai kumulatif tertinggi maka diperoleh nilai 100%. 

Artinya, data yang telah dianalisis dalam distribusi frekuensi tunggal 

adalah data yang valid dan reliable. 

Di dalam menentukan pemetaan skala pengukuran pada nilai 

hasil perhitungan distribusi frekuensi yang diperoleh, ditetapkan 

berdasarkan skala interval Guilford. Langkah-langkah analisis untuk 

mendeskripsikan data variabel tingkat kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang sebagai berikut: 

 
R 

P  = 
  K 
 

Di mana: 

P = Lebar Interval 

R = Jarak pengukuran (data tertinggi dikurangi dengan 

    data terendah) 

K = jumlah interval = 1+ 3,3.logn 

a. Range (rentang nilai) 

R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 

R = 99 – 86 

R = 13 

b. Jumlah Kelas Interval 
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K = 1 + (3,3.logn) 

K=  1 + (3,3.log45) 

K = 1 + 6,600 

K = 7,660 

K = 7 (dibulatkan) 

Panjang Kelas 
 

 13 
P =    
      7,600 
 

P = 1,711 

 
P = 2 (dibulatkan). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala 

interval Guilford di atas dapat dijadikan pedoman dalam membuat 

tabel distribusi frekuensi bergolong sebagai berikut: 

 

Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang Tingkat  
Kinerja Kepala Madrasah Aliyah  

di Kabupaten Pinrang 

Interval Kelas 
Titik 

Tengah 
Frekuensi Presentase 

 
86 – 87 

 
88 – 89 

 
90 – 91 

 
92 – 93 

 
94 – 95 

 
86,5 

 
88,5 

 
90,5 

 
92,5 

 
94,5 

 
5 
 

17 
 

15 
 

21 
 

23 

 
5,00 

 
17,00 

 
15,00 

 
21,00 

 
23,00 
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96 – 97 

 
98 – 99 

  

 
96,5 

 
98,5 

 
14 

 
4 

 
14,00 

 
4,00 

Jumlah  N = 100 100% 
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2021 
 
 
Distribusi Frekuensi Bergolong tentang tingkat kinerja kepala 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang pada tabel empat belas di 

atas dapat dihitung jumlah kelas interval sebanyak 7 kelas. 

Perhitungan didasarkan atas nilai panjang kelas = 2, mulai dari skor 

86 hingga 87 berada pada kelas 1. 

Jumlah frekuensi absolut responden yang berada pada interval 

86 hingga 87 sebanyak 5 atau setara dengan 5,00%. Berikutnya, skor 

88 hingga 89 berada pada kelas interval 2 dengan jumlah frekuensi 

absolut sebanyak 17 atau sebanding dengan 17,00%, kelas interval 

skor 90 hingga 91 berada pada kelas interval 3 dengan jumlah 

frekuensi sebanyak 15 atau sebanding dengan 15,00%, kelas interval 

92 hingga 93 berada pada kelas interval 4 dengan jumlah frekuensi 

24 atau sebanding dengan 24,00%, interval kelas 94 hingga 95 berada 

pada kelas interval 5 dengan jumlah frekuensi 24 atau sebanding 

dengan 24,00%, interval kelas 96 hingga 97 yang berada pada 

interval ke 6 dengan jumlah frekuensi sebanyak 14 atau sebanding 

dengan 14,00%, dan interval kelas 98 hingga 99 yang berada pada 

interval 7 dengan jumlah frekuensi sebanyak 4 atau sebanding dengan 

4,00%. 
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Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui frekuensi skor 

rata-rata sebesar 92,470 berjumlah 21 orang responden, skor di 

bawah angka rata-rata sebanyak 37 orang responden, dan sebanyak 

41 orang responden berada di atas angka rata-rata. Skor terbanyak 

sebesar 23 yang berada pada kelas interval 94 hingga 95, namun 

apabila dihitung nilai angka rata-rata responden diperoleh skor mean 

sebesar 92,470. Menyimak harga persentase tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan perolehan skor tingkat kinerja 

kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dikatakan sedang dan 

diasumsikan dapat berkorelasi linier terhadap profesionalitas guru 

dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik. 

Hasil perhitungan secara manual ini dapat diuji dan 

dikomparasikan dengan analisis data pada program computer dengan 

sistem SPSS (Statistical Product Service Solution) for windows versi 

23.00. Hasil perhitungannya dapat dilihat dalam tabel output SPSS 

sebagai berikut: 
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Tabel 15 
 

Statistics Deskriptif Kinerja Kepala Madrasah  
Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 Pengawas 
PAI 

Kinerja 
Kepala 

Madrasah 
Profesionalit

as Guru 
Prestasi 

Belajar PAI 
N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 
Mean 84.5000 92.4700 93.1300 95.7900 
Std. Error of Mean .28338 .31349 .41891 .31408 
Median 84.0000 93.0000 93.5000 96.5000 
Mode 84.00 95.00 98.00 98.00a 
Std. Deviation 2.83378 3.13486 4.18910 3.14079 
Variance 8.030 9.827 17.549 9.865 
Skewness .221 -.144 -.382 -.341 
Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 
Kurtosis -.918 -.832 -.936 -1.068 
Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 
Range 10.00 13.00 15.00 10.00 
Minimum 80.00 86.00 84.00 90.00 
Maximum 90.00 99.00 99.00 100.00 
Sum 8450.00 9247.00 9313.00 9579.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran tendensi sentral 

sebagai pengukuran gejala pemusatan dan pengukuran penempatan 

sebagai pengukuran penyebaran (letak) untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) pengembangan beberapa penyajian data yang 

berbentuk tabel. Pengukuran tendensi sentral dan pengukuran 

penempatan digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan 

pusat atau pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Harga rata-

rata dari kelompok data itu, diperkirakan dapat mewakili seluruh 

harga data yang ada dalam kelompok tersebut. 
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 Rata-rata hitung yang disingkat dengan sebutan mean. Data 

yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit 

jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai 

data dibagi banyaknya data. Proses perhitungan rata-rata hitung 

tersebut baik mean data tunggal maupun mean data kelompok, baik 

dengan cara perhitungan manual maupun dengan cara perhitungan 

program SPSS yang telah digambarkan di atas menghasilkan mean 

yang sama yaitu 92.470. 

 Nilai letak (median) dari data yang diperoleh juga sebanyak 

93,00 yang diukur dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi. 

Angka yang paling sering muncul (mode/modus) adalah nilai skor 

95,00, yaitu 13 kali muncul dari jumlah nilai yang muncul pada 100 

sampel responden dengan nilai perbedaan (variance) sebanyak 9,827.  

Ada beberapa cara untuk menguji normalitas data, baik yang   

bersifat eksploratif (deskriptif) maupun konfirmatif (inferensial). 

Salah satu cara yang bersifat eksploratif adalah dengan melihat 

bentuk kurva pendekatan distribusi empirisnya, yaitu dengan 

menghitung nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis 

(keruncingan) kemudian membandingkan dengan distribusi normal. 

Skewness adalah bentuk kurva yang simetris dan tidak simetris 

(asimetris). Ukuran simetris dan tidak simetris dari suatu distribusi 

frekuensi adalah letak dari nilai mean, median dan modus, bila mean 

= median = modus maka dikatakan simetris. Skewness adalah derajat 
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ketidaksimetrisan suatu distribusi. Tingkat kemiringan suatu kurva 

(skewness) adalah merupakan ukuran kecenderungan mencengnya 

suatu kurva berdasarkan konsep hubungan pemusatan data antara 

nilai rata-rata hitung, modus dan median, maka kecendrungan 

kurvanya akan berbentuk simetris (normal). Apabila mean ≠ median 

≠ modus maka ada dua kemungkinan yang dapat terajdi pada kurva, 

bisa condong ke kiri (negatif) atau bisa condong ke kanan (positif). 

Dengan demikian, skewness data kemencengan kurva tingkat kinerja 

kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dalam ketegori kurva 

yang simetris. 

Selanjutnya, untuk melukiskan distribusi frekuensi dalam 

bentuk grafik histogram, maka cara membuat grafik tersebut adalah 

diambil kembali data responden sejumlah 45 responden seperti yang 

tertera pada tabel sembilan. Langkah-langkah dalam melukiskan 

grafik histogram adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sumbu horizontal 

2. Menyiapkan sumbu vertikal 

3. Menetapkan titik nol 

4. Menetapkan titik tengah (nilai nyata) dari masing-

masing interval yang terdapat pada tabel sembilan 

5. Menempatkan nilai nyata masing-masing interval pada 

sumbu mendatar 
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6. Menempatkan nilai frekuensi masing-masing interval 

pada sumbu vertikal 

7. Membuat garis koordinat 

8. Melukisan grafik dalam bentuk histogram (lihat 

lampiran). 

 
Grafik histogram tentang tingkat kinerja kepala Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang menunjukkan kurva yang simetris dan 

berdistribusi normal. Jika bentuk kurva frekuensi suatu distribusi 

memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari meannya) 

maka dikatakan menceng kanan (positif) dan jika sebaliknya maka 

menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, skewness adalah momen 

ketiga terhadap mean. Distribusi normal dan distribusi simetris 

memiliki skewness 0-1 (nol). 

Kurtosis adalah ukuran mengenai keruncingan dari suatu kurva 

distribusi frekuensi. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu 

distribusi (biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal). Kurva 

yang lebih lebih runcing dari distribusi normal dinamakan 

leptokurtik, yang lebih datar (tumpul) yang menunjukkan adanya 

frekuensi data agak tersebar merata pada seluruh kelas, kecuali pada 

beberapa kelas dari bagian pertama dan terakhir disebut platikurtik 

dan distribusi frekuensi bila digambarkan kurvanya merupakan kurva 

normal artinya tidak terlalu runcing dan tidak pula datar disebut 

mesokurtik. 
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Pada penelitian ini, kemiringan atau kemencengan dan 

kecondongan (skewness) data distribusi dapat dianalisis dari hasil 

perhitungan SPSS for windows yaitu diperoleh nilai sebanyak -0,144 

yaitu distribusi kurva yang normal atau simetris. Skewness adalah 

derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu 

distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari 

meannya) maka dikatakan menceng kanan (positif) dan jika 

sebaliknya maka menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, 

skewness adalah momen ketiga terhadap mean. Distribusi normal atau 

simetris memiliki skewness = 0-1. Data hasil penelitian tingkat 

kinerja kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 

berdistribusi normal atau simetris. 

Pada tingkat kelancipan atau keruncingan (kurtosis) data suatu 

distribusi diperoleh sebanyak -0,832. Kurtosis adalah derajat 

keruncingan suatu distribusi (biasanya diukur relatif terhadap 

distribusi normal). Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal 

dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik dan distribusi 

normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat 

terhadap mean. Distribusi (mesokurtik) memiliki kurtosis kurang dari 

3, sementara distribusi yang leptokurtik biasanya kurtosisnya = 3 dan 

platikurtik lebih dari 3. Dengan demikian, bentuk kurva distribusi 

tingkat tingkat kinerja kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

tergolong kategori mesokurtik atau normal dengan perolehan -0,832. 
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Rentangan nilai (range) yang diperoleh dari skor nilai tingkat 

kinerja kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebanyak 

13,00 yaitu nilai tertinggi (maksimum) = 99,00 dikurangi nilai 

terendah (minimum) = 86,00. 

Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut di atas baik secara 

manual maupun sistem SPSS for windows diperoleh skor mean atau 

angka rata-rata tingkat kinerja kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang sebanyak 92,470 yang tergolong kategori sedang. 

 
c. Tingkat Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Faktor pendidik yang memiliki peranan sangat menentukan 

dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Faktor pendidik sebagai 

figur sentral dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, 

sebagai pendidik harus memiliki berbagai keterampilan mengajar. 

Dilihat dari berbagai faktor, baik faktor instrumental input maupun 

faktor environmental input yang sangat menentukan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, namun, apabila tidak ditunjang oleh 

raw input yang baik, maka mustahil dapat mencapai tujuan 

pendidikan dan pembelajaran yang telah ditetapkan 

Pengertian di atas mengandung makna profesi yang disandang 

oleh tenaga kependidikan khususnya seorang guru adalah suatu 

pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menjadikan peserta 
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didik memiliki prilaku sesuai yang diharapkan. Sedangkan 

profesionalitas adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang 

yang mempunyai kemampuan teknis, kemampuan teori, rasa 

tanggung jawab dan rasa kesejawatan. Dapat juga dipahami bahwa 

profesionalitas guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan 

dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang 

menjadi mata pencaharian.  

Guru yang profesional adalah “guru yang memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pembelajaran. Dengan demikian, guru yang profesional adalah orang 

yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan, sehingga ia dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan yang maksimal. Kemampuan profesional 

dalam bidang pengelolaan kelas, penguasaan bahan atau materi, 

penguasaan strategi, penggunaan media dan evaluasi pembelajaran 

merupakan hal yang paling urgen dimiliki oleh seorang guru. 

Gambaran tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat 

diungkapkan dengan pengukuran instrumen-instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian tersebut terdapat dalam angket yang disebarkan 

pada responden pengawas Pendidikan Agama Islam, para kepala 
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madrasah, para guru Pendidikan Agama Islam, dan dan para peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang.. 

Hasil penelitian tentang profesionalitas guru Pendidikan 

Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang ditemukan 

bahwa responden yang menjawab pernyataan instrumen dalam angket 

mendapatkan nilai rata-rata (9313: 100 = 93,130). 

Data hasil penelitian tingkat profesionalitas guru Pendidikan 

Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

mendapatkan nilai maksimun sebesar 99,00 dan nilai minimum 

diperoleh sebesar 84,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 93,130. 

Nilai tersebut apabila dipetakan ke dalam interval nilai distribusi 

frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong secara 

perhitungan statistik deskriptif berada dalam kategori baik. 

Data hasil penelitian tentang tingkat profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang dapat dilihat pada instrumen penelitian yang terlampir. 

Proses perhitungan berdasarkan teknik pengolahan data didasarkan 

pada instrument penelitian angket tentang profesionalitas guru. Data 

kuantitatif profesionalitas guru tersebut terdapat pada data table 

pengumpulan data exel terlampir 

Hasil pengumpulan data tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam distribusi frekuensi cumulatif tentang profesionalitas guru 
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Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 

 
 

Tabel 16 
 

Distribusi Frekuensi Cumulatif Tingkat Profesionalitas 
Guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah  

Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 84.00 3 3.0 3.0 3.0 

85.00 2 2.0 2.0 5.0 

86.00 1 1.0 1.0 6.0 

87.00 5 5.0 5.0 11.0 

88.00 3 3.0 3.0 14.0 

89.00 9 9.0 9.0 23.0 

90.00 9 9.0 9.0 32.0 

91.00 5 5.0 5.0 37.0 

92.00 6 6.0 6.0 43.0 

93.00 7 7.0 7.0 50.0 

94.00 5 5.0 5.0 55.0 

95.00 8 8.0 8.0 63.0 

96.00 6 6.0 6.0 69.0 

97.00 12 12.0 12.0 81.0 

98.00 14 14.0 14.0 95.0 

99.00 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data Angket Hasil Penelitian, 2021 
 
 

Data hasil penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi 

cumulatif tentang tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tersebut diolah 



141 

 

dengan menggunakan distribusi frekuensi tunggal. Total data 

responden yang dianalisis sebanyak 100% atau 100 orang responden 

dengan perolehan nilai skor tertinggi sebanyak 99,00 dan nilai skor 

terendah sebanyak 84,00. Perolehan nilai dalam satu frekuensi 

sebanding dengan 1,00% dan apabila nilai frekuensi dikumulatifkan 

dari nilai kumulatif terendah sampai pada nilai kumulatif tertinggi, 

maka diperoleh nilai skor 100%. Artinya, data yang telah dinalisis 

dalam distribusi frekuensi tunggal adalah data yang valid (sah), dan 

reliable (dapat dipercaya). 

Di dalam menentukan pemetaan skala pengukuran pada nilai 

hasil perhitungan distribusi frekuensi yang diperoleh, ditetapkan 

berdasarkan skala interval Guilford. Langkah-langkah analisis untuk 

mendeskripsikan data variabel tingkat profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang sebagai berikut: 

 
 

R 
P  = 
  K 
 

Di mana:  

 P = Panjang Kelas Interval 

 R = Jarak pengukuran (jumlah tertinggi dikurangi dengan 

     jumlah terendah) 

K = jumlah interval = 1+ 3,3.logn 
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a. Range (rentang nilai) 

R = Nilai tertiggi – Nilai terendah 

R = 99 – 84 

R = 15 

b. Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + (3,3.logn) 

K = 1 + (3,3.log100) 

K = 1 + 6,6 

K = 7,6 

K = 8 (dibulatkan) 
 
 

c. Panjang Kelas 
 

      (99 - 84)    
P =     
  7,6 
 
 
P  =   15 
     7,6 
 

P = 1,974 

P = 2 (dibulatkan). 

 

Data hasil penelitian tentang tingkat profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang dapat dilihat pada instrumen penelitian. Proses perhitungan 
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berdasarkan data tersebut dapat didasarkan pada tujuh belas sebagai 

tabel penolong di bawah ini: 

Tabel 17 

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang Profesionalitas Guru 
Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah  

di Kabupaten Pinrang  
 

Interval Nilai 
 

 
Frekuensi 

 
Persentase 

 
84 – 85 

 
86 – 87 

 
88 – 89 

 
90 – 91 

 
92 – 93 

 
94 – 95 

 
96 – 97 

 
98 – 99  

 

 
5 
 

6 
 

12 
 

14 
 

13 
 

13 
 

18 
 

19 

 
5,00 

 
6,00 

 
12,00 

 
14,00 

 
13,00 

 
13,00 

 
18,00 

 
19,00 

  
N = 100 

 

 
100,00 

 Sumber: Pengolahan Data Angket Hasil Penelitian, 2021 
 

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang pada tabel tujuh belas di atas dapat dihitung jumlah kelas 

interval sebanyak 8 kelas. Perhitungan didasarkan atas nilai panjang 

kelas = 2, mulai dari skor 84 hingga 85 berada pada kelas interval 1.  
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Jumlah frekuensi absolut responden yang berada pada interval 

kelas 84 hingga 85 sebanyak 5 atau setara dengan 5,00%. Berikutnya, 

interval kelas 86 hingga 87 berada pada kelas interval 2 dengan 

jumlah frekuensi absolut sebanyak 6 atau sebanding dengan 6,00%, 

interval kelas 88 hingga 89 berada pada kelas interval 3 dengan 

jumlah frekuensi sebanyak 12 atau sebanding dengan 12,00%, 

interval kelas 90 hingga 91 berada pada kelas interval 4 dengan 

jumlah frekuensi 14 atau sebanding dengan 14,00%, interval kelas 92 

hingga 93 berada pada kelas interval 5 dengan jumlah frekuensi 13 

atau sebanding dengan 13,00%, dan interval kelas 94 hingga 95 yang 

berada pada interval ke 6 dengan jumlah frekuensi 13 atau setara 

dengan 13,00%, interval kelas 96 hingga 97 berada pada kelas 

interval 7 dengan jumlah frekuensi 18 atau sebanding dengan 

18,00%, dan interval kelas 98 hingga 99 berada pada kelas interval 8 

dengan jumlah frekuensi 19 atau sebanding dengan 19,00%.  

Berdasarkan tabel tujuh belas, dapat diketahui frekuensi skor 

yang berada di atas angka rata-rata sebesar 50 orang responsen, dan 

skor yang berada di bawah angka rata sebanyak 37 orang responden. 

Skor rata-rata berada pada kelas interval 92 hingga 93 dengan jumlah 

frekuensi sebesar 17 orang responden dengan nilai skor rata-rata 

sebanyak 93,13. 

Menyimak harga persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keenderungan perolehan skor profesionalitas guru Pendidikan Agama 
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Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat 

dikategorikan sangat baik dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dikatakan sangat baik atau sangat 

tinggi walaupun dipengaruhi oleh faktor pengawas dan kinerja kepala 

madrasah yang tergolong rendah. 

Hasil perhitungan ini dapat diuji dan dikomparasikan dengan 

analisis data pada program computer dengan sistem SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) for windows versi 23.00. hasil 

perhitungannya dapat dilihat dalam tabel output SPSS sebagai 

berikut: 

Tabel 18 
 

Statistics Deskriptif Profesionalitas Guru Pendidikan  
Agama Islam Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 Pengawas 
PAI 

Kinerja 
Kepala 

Madrasah 
Profesionalit

as Guru 
Prestasi 

Belajar PAI 
N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 
Mean 84.5000 92.4700 93.1300 95.7900 
Std. Error of Mean .28338 .31349 .41891 .31408 
Median 84.0000 93.0000 93.5000 96.5000 
Mode 84.00 95.00 98.00 98.00a 
Std. Deviation 2.83378 3.13486 4.18910 3.14079 
Variance 8.030 9.827 17.549 9.865 
Skewness .221 -.144 -.382 -.341 
Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 
Kurtosis -.918 -.832 -.936 -1.068 
Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 
Range 10.00 13.00 15.00 10.00 
Minimum 80.00 86.00 84.00 90.00 
Maximum 90.00 99.00 99.00 100.00 
Sum 8450.00 9247.00 9313.00 9579.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Pada penelitian ini menggunakan pengukuran tendensi sentral 

sebagai pengukuran gejala pemusatan dan pengukuran penempatan 

sebagai pengukuran penyebaran (letak) untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) penggembangan beberapa penyajian data yang 

berbentuk tabel. Pengukuran tendensi sentral dan pengukuran 

penempatan digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan 

pusat atau peetengahan dari gugusan data yang menyebar. Harga rata-

rata dari kelompok data itu, diperkirakan dapat mewakili seluruh 

harga data yang ada dalam kelompok tersebut. 

Rata-rata hitung yang disingkat dengan sebutan mean. Data 

yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit 

jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai 

data dibagi banyaknya data. Proses perhitungan rata-rata hitung 

tersebut baik mean data tunggal maupun mean data kelompok, baik 

dengan cara perhitungan manual maupun dengan cara perhitungan 

program SPSS for windows yang telah digambarkan di atas 

menghasilkan mean yang sama, yaitu 93,130. 

 Nilai letak (median) dari data yang diperoleh sebanyak 93,500 

yang diukur dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi. Angka 

yang paling sering muncul (mode/modus) adalah nilai skor 98,00 

yaitu 14 kali muncul dari jumlah nilai yang muncul pada 100 sampel 

responden dengan nilai perbedaan (variance) sebanyak 17,548.  
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Ada beberapa cara untuk menguji normalitas data, baik yang   

bersifat eksploratif (deskriptif) maupun konfirmatif (inferensial). 

Salah satu cara yang bersifat eksploratif adalah dengan melihat 

bentuk kurva pendekatan distribusi empirisnya, yaitu dengan 

menghitung nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis 

(keruncingan) kemudian membandingkan dengan distribusi normal. 

Skewness adalah bentuk kurva yang simetris dan tidak simetris 

(asimetris). Ukuran simetris dan tidak simetris dari suatu distribusi 

frekuensi adalah letak dari nilai mean, median dan modus, apabila 

mean = median = modus maka dikatakan simetris. Skewness adalah 

derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Tingkat kemiringan suatu 

kurva (skewness) adalah merupakan ukuran kecenderungan 

mencengnya suatu kurva berdasarkan konsep hubungan pemusatan 

data antara nilai rata-rata hitung, modus dan median, maka 

kecendrungan kurvanya akan berbentuk simetris (normal). Apabila 

mean ≠ median ≠ modus maka ada dua kemungkinan yang dapat 

terajdi pada kurva, bisa condong ke kiri (negatif) atau bisa condong 

ke kanan (positif). 

Selanjutnya, untuk melukiskan distribusi frekuensi dalam 

bentuk grafik histogram, maka cara membuat grafik tersebut adalah 

diambil kembali data responden sejumlah 100 responden sampel 

seperti tertera pada tabel enam belas. 
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Langkah-langkah dalam melukiskan grafik histogram adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sumbu horizontal 

2. Menyiapkan sumbu vertikal 

3. Menetapkan titik nol 

4. Menetapkan titik tengah (nilai nyata) dari masing-

masing interval yang terdapat pada tabel 

5. Menempatkan nilai nyata masing-masing interval pada 

sumbu mendatar 

6. Menempatkan nilai frekuensi masing-masing interval 

pada sumbu vertikal 

7. Membuat garis koordinat 

8. Melukisan grafik dalam bentuk histogram (lihat 

lampiran). 

 
Jika bentuk kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor 

yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari meannya) maka 

dikatakan menceng kanan (positif) dan jika sebaliknya maka 

menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, skewness adalah momen 

ketiga terhadap mean. Distribusi normal dan distribusi simetris 

memiliki skewness 0-1 (nol). 

Kurtosis adalah ukuran mengenai keruncingan dari suatu kurva 

distribusi frekuensi. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu 

distribusi (biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal). Kurva 
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yang lebih lebih runcing dari distribusi normal dinamakan 

leptokurtik, yang lebih datar (tumpul) yang menunjukkan adanya 

frekuensi data agak tersebar merata pada seluruh kelas, kecuali pada 

beberapa kelas dari bagian pertama dan terakhir disebut platikurtik 

dan distribusi frekuensi bila digambarkan kurvanya merupakan kurva 

normal artinya tidak terlalu runcing dan tidak pula datar disebut 

mesokurtik. 

Pada penelitian ini, kemiringan atau kemencengan dan 

kecondongan (skewness) data distribusi dapat dianalisis dari hasil 

perhitungan SPSS for windows yaitu diperoleh nilai sebanyak -0,382 

yaitu kemiringan kurva ke kiri dan hampir tegak lurus. Skewness 

adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi 

suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan 

(dilihat dari meannya) maka dikatakan menceng kanan (positif) dan 

jika sebaliknya maka menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, 

skewness adalah momen ketiga terhadap mean. Distribusi normal atau 

simetris memiliki skewness = 0 (nol) baik bertanda negative maupun 

positif. Data hasil penelitian profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 

menceng kiri (negatif) dan normal. 

Rentangan nilai (range) yang diperoleh dari skor nilai 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah 
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di Kabupaten Pinrang sebanyak 15,00 yaitu nilai tertinggi 

(maksimum) = 99,00 dikurangi nilai terendah (minimum) = 84,00. 

Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut di atas baik secara 

manual maupun sistem SPSS for windows diperoleh skor mean atau 

angka rata-rata profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebanyak 92,130 yang 

tergolong kategori sangat baik dan berdistribusi secara normal. 

 
d. Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Setiap interaksi proses pembelajaran akan menghasilkan 

energi. Apabila interaksi positif, maka akan menghasilkan energi 

yang positif pula, yang akan mendorong perkembangan dan 

pertumbuhan kualitas pendidikan. Sebaliknya, kalau interaksi 

pembelajaran negatif akan menghasilkan energi yang negatif dan 

akan menghambat perkembangan pendidikan. 

Faktor pendidik yang memiliki peranan sangat menentukan 

dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Faktor pendidik sebagai 

figur sentral dalam pencapaian hasil belajar. Dengan demikian, 

sebagai pendidik harus memiliki berbagai keterampilan mengajar. 

Dilihat dari berbagai faktor, baik faktor instrumental input maupun 

faktor environmental input yang sangat menentukan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, namun, apabila tidak ditunjang oleh 
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raw input yang baik pula, maka mustahil dapat mencapai tujuan 

pendidikan dan pembelajaran yang telah ditetapkan 

Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi kognitif, 

afektif maupun psikomotoris. Proses perubahan dapat terjadi dari 

paling yang sederhana sampai yang paling kompleks, yang bersifat 

pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam 

proses serta hasil belajar. 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau 

tidak langsung dalam memengaruhi hasil belajar yang dicapai peserta 

didik. Evaluasi prestasi belajar peserta didik merupakan komponen 

penting dalam sistem pendidikan. Tujuannya adalah mencerminkan 

perkembangan dan kemajuan hasil pendidikan dari waktu ke waktu, 

sehingga dapat membandingkan tingkat kualitas pendidikan suatu 

kelompok masyarakat. 

Gambaran tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat 

diungkapkan dengan pengukuran instrumen-instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian tersebut terdapat dalam angket yang disebarkan 

pada responden peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang. 

Hasil penelitian tentang prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
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ditemukan bahwa responden yang mengisi kolom prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam dalam instrumen angket mendapatkan nilai 

rata-rata (9579: 100 = 95,790). 

Data hasil penelitian tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

mendapatkan nilai maksimun sebesar 100,00 dan nilai minimum 

diperoleh sebesar 90,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 95,790. 

Nilai tersebut apabila dipetakan ke dalam interval nilai distribusi 

frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong secara 

perhitungan statistik deskriptif berada dalam kategori yang sangat 

baik atau sangat tinggi. 

Data hasil penelitian tentang tingkat prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada instrumen penelitian yang 

terlampir. Proses perhitungan berdasarkan teknik pengolahan data 

didasarkan pada instrument penelitian angket tentang prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam. Data kuantitatif profesionalitas guru 

tersebut terdapat pada data table pengumpulan data exel terlampir. 

Hasil pengumpulan data tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam distribusi frekuensi cumulatif tentang prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang sebagaimana dalam tabel sembilan belas sebagai 

berikut: 
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Tabel 19 
 

Distribusi Frekuensi Cumulatif Tingkat Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah  

Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 90.00 7 7.0 7.0 7.0 

91.00 5 5.0 5.0 12.0 

92.00 8 8.0 8.0 20.0 

93.00 7 7.0 7.0 27.0 

94.00 7 7.0 7.0 34.0 

95.00 11 11.0 11.0 45.0 

96.00 5 5.0 5.0 50.0 

97.00 13 13.0 13.0 63.0 

98.00 14 14.0 14.0 77.0 

99.00 9 9.0 9.0 86.0 

100.00 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
Sumber: Pengolahan Data Angket Hasil Penelitian, 2021 
 
 

Data hasil penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi 

cumulatif tentang tingkat prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tersebut 

diolah dengan menggunakan distribusi frekuensi tunggal. Total data 

responden yang dianalisis sebanyak 100% atau 100 orang responden 

dengan perolehan nilai skor tertinggi sebanyak 100,00 dan nilai skor 

terendah sebanyak 90,00. Perolehan nilai dalam satu frekuensi 

sebanding dengan 1,00% dan apabila nilai frekuensi dikumulatifkan 

dari nilai kumulatif terendah sampai pada nilai kumulatif tertinggi, 

maka diperoleh nilai skor 100%. Artinya, data yang telah dinalisis 
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dalam distribusi frekuensi tunggal adalah data yang valid (sah), dan 

reliable (dapat dipercaya). 

Di dalam menentukan pemetaan skala pengukuran pada nilai 

hasil perhitungan distribusi frekuensi yang diperoleh, ditetapkan 

berdasarkan skala interval Guilford. Langkah-langkah analisis untuk 

mendeskripsikan data variabel tingkat prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang sebagai berikut: 

 
 

R 
P  = 
  K 
 

Di mana:  

 P = Panjang Kelas Interval 

 R = Jarak pengukuran (jumlah tertinggi dikurangi dengan 

     jumlah terendah) 

K = jumlah interval = 1+ 3,3.logn 

 

d. Range (rentang nilai) 

R = Nilai tertiggi – Nilai terendah 

R = 100 – 90 

R = 10 

 
e. Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + (3,3.logn) 
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K = 1 + (3,3.log100) 

K = 1 + 6,6 

K = 7,6 
 
 

f. Panjang Kelas 
 

  
(100 - 90)    

P =     
  7,6 
 
 
P  =   10 
     7,6 
 
 
P = 1,316 
 

P = 2 (dibulatkan). 

 

Data hasil penelitian tentang tingkat prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada instrumen penelitian. Proses 

perhitungan berdasarkan data tersebut dapat didasarkan pada tujuh 

belas sebagai tabel penolong di bawah ini: 

Tabel 20 

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang Prestasi Belajar  
Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada  

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang  
 

Interval Nilai 
 

 
Frekuensi 

 
Persentase 

 
90 – 91 

 
92 – 93 

 
12 

 
15 

 
12,00 

 
15,00 
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94 – 95 

 
96 – 97 

 
98 – 99 

 
100 – 101 

 
18 

 
18 

 
23 

 
14 

 
18,00 

 
18,00 

 
23,00 

 
14,00 

 
  

N = 100 
 

 
100,00 

 Sumber: Pengolahan Data Angket Hasil Penelitian, 2021 

 
Distribusi Frekuensi Bergolong tentang prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang pada tabel dua puluh di atas dapat dihitung 

jumlah kelas interval sebanyak 6 kelas. Perhitungan didasarkan atas 

nilai panjang kelas = 2, mulai dari skor 90 hingga 91 berada pada 

kelas interval 1.  

Jumlah frekuensi absolut responden yang berada pada interval 

kelas 90 hingga 91 sebanyak 12 atau setara dengan 12,00%. 

Berikutnya, interval kelas 92 hingga 93 berada pada kelas interval 2 

dengan jumlah frekuensi absolut sebanyak 15 atau sebanding dengan 

15,00%, interval kelas 94 hingga 95 berada pada kelas interval 3 

dengan jumlah frekuensi sebanyak 18 atau sebanding dengan 18,00%, 

interval kelas 96 hingga 97 berada pada kelas interval 4 dengan 

jumlah frekuensi 18 atau sebanding dengan 18,00%, interval kelas 98 

hingga 99 berada pada kelas interval 5 dengan jumlah frekuensi 23 

atau sebanding dengan 23,00%, dan interval kelas 100 hingga 101 
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yang berada pada interval ke 6 dengan jumlah frekuensi 14 atau 

setara dengan 14,00%.  

Berdasarkan tabel dua puluh di atas, dapat diketahui frekuensi 

skor yang berada di atas angka rata-rata sebesar 55 orang responsen, 

dan skor yang berada di bawah angka rata sebanyak 27 orang 

responden. Skor rata-rata berada pada kelas interval 94 hingga 95 

dengan jumlah frekuensi sebesar 18 orang responden dengan nilai 

skor rata-rata sebanyak 95,79. 

Menyimak harga persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan perolehan skor prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dapat dikategorikan sangat baik dan sangat tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat dikatakan 

sangat baik atau sangat tinggi walaupun tidak dipengaruhi oleh faktor 

pengawas Pendidikan Agama Islam. Demikian pula pada kinerja 

kepala madrasah yang berpengaruh sangat lemah terhadap prestasi 

belajar peserta didik. 

Hasil perhitungan ini dapat diuji dan dikomparasikan dengan 

analisis data pada program computer dengan sistem SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) for windows versi 23.00. hasil 

perhitungannya dapat dilihat dalam tabel output SPSS sebagai 

berikut: 
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Tabel 21 
 

Statistics Deskriptif Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam  
Peserta Didik Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 Pengawas 
PAI 

Kinerja 
Kepala 

Madrasah 
Profesionalit

as Guru 
Prestasi 

Belajar PAI 
N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 
Mean 84.5000 92.4700 93.1300 95.7900 
Std. Error of Mean .28338 .31349 .41891 .31408 
Median 84.0000 93.0000 93.5000 96.5000 
Mode 84.00 95.00 98.00 98.00a 
Std. Deviation 2.83378 3.13486 4.18910 3.14079 
Variance 8.030 9.827 17.549 9.865 
Skewness .221 -.144 -.382 -.341 
Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 
Kurtosis -.918 -.832 -.936 -1.068 
Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 
Range 10.00 13.00 15.00 10.00 
Minimum 80.00 86.00 84.00 90.00 
Maximum 90.00 99.00 99.00 100.00 
Sum 8450.00 9247.00 9313.00 9579.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran tendensi sentral 

sebagai pengukuran gejala pemusatan dan pengukuran penempatan 

sebagai pengukuran penyebaran (letak) untuk mendeskripsikan 

(menggambarkan) penggembangan beberapa penyajian data yang 

berbentuk tabel. Pengukuran tendensi sentral dan pengukuran 

penempatan digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan 

pusat atau peetengahan dari gugusan data yang menyebar. Harga rata-

rata dari kelompok data itu, diperkirakan dapat mewakili seluruh 

harga data yang ada dalam kelompok tersebut. 
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Rata-rata hitung yang disingkat dengan sebutan mean. Data 

yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit 

jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai 

data dibagi banyaknya data. Proses perhitungan rata-rata hitung 

tersebut baik mean data tunggal maupun mean data kelompok, baik 

dengan cara perhitungan manual maupun dengan cara perhitungan 

program SPSS for windows yang telah digambarkan di atas 

menghasilkan mean yang sama, yaitu 95,790. 

 Nilai letak (median) dari data yang diperoleh sebanyak 96,500 

yang diukur dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi. Angka 

yang paling sering muncul (mode/modus) adalah nilai skor 98,00 dan 

100,00 yaitu 14 kali muncul dari jumlah nilai yang muncul pada 100 

sampel responden dengan nilai perbedaan (variance) sebanyak 9,865.  

Ada beberapa cara untuk menguji normalitas data, baik yang   

bersifat eksploratif (deskriptif) maupun konfirmatif (inferensial). 

Salah satu cara yang bersifat eksploratif adalah dengan melihat 

bentuk kurva pendekatan distribusi empirisnya, yaitu dengan 

menghitung nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis 

(keruncingan) kemudian membandingkan dengan distribusi normal. 

Skewness adalah bentuk kurva yang simetris dan tidak simetris 

(asimetris). Ukuran simetris dan tidak simetris dari suatu distribusi 

frekuensi adalah letak dari nilai mean, median dan modus, apabila 

mean = median = modus maka dikatakan simetris. Skewness adalah 
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derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Tingkat kemiringan suatu 

kurva (skewness) adalah merupakan ukuran kecenderungan 

mencengnya suatu kurva berdasarkan konsep hubungan pemusatan 

data antara nilai rata-rata hitung, modus dan median, maka 

kecendrungan kurvanya akan berbentuk simetris (normal). Apabila 

mean ≠ median ≠ modus maka ada dua kemungkinan yang dapat 

terajdi pada kurva, bisa condong ke kiri (negatif) atau bisa condong 

ke kanan (positif). 

Selanjutnya, untuk melukiskan distribusi frekuensi dalam 

bentuk grafik histogram, maka cara membuat grafik tersebut adalah 

diambil kembali data responden sejumlah 100 responden sampel 

seperti tertera pada tabel dua puluh. 

Langkah-langkah dalam melukiskan grafik histogram adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sumbu horizontal 

2. Menyiapkan sumbu vertikal 

3. Menetapkan titik nol 

4. Menetapkan titik tengah (nilai nyata) dari masing-masing 

interval yang terdapat pada tabel 

5. Menempatkan nilai nyata masing-masing interval pada 

sumbu mendatar 

6. Menempatkan nilai frekuensi masing-masing interval pada 

sumbu vertikal 
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7. Membuat garis koordinat 

8. Melukisan grafik dalam bentuk histogram (lihat lampiran). 

 

Jika bentuk kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor 

yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari meannya) maka 

dikatakan menceng kanan (positif) dan jika sebaliknya maka 

menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, skewness adalah momen 

ketiga terhadap mean. Distribusi normal dan distribusi simetris 

memiliki skewness 0-1 (nol). 

Kurtosis adalah ukuran mengenai keruncingan dari suatu kurva 

distribusi frekuensi. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu 

distribusi (biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal). Kurva 

yang lebih lebih runcing dari distribusi normal dinamakan 

leptokurtik, yang lebih datar (tumpul) yang menunjukkan adanya 

frekuensi data agak tersebar merata pada seluruh kelas, kecuali pada 

beberapa kelas dari bagian pertama dan terakhir disebut platikurtik 

dan distribusi frekuensi bila digambarkan kurvanya merupakan kurva 

normal artinya tidak terlalu runcing dan tidak pula datar disebut 

mesokurtik. 

Pada penelitian ini, kemiringan atau kemencengan dan 

kecondongan (skewness) data distribusi dapat dianalisis dari hasil 

perhitungan SPSS for windows yaitu diperoleh nilai sebanyak -0,341 

yaitu kemiringan kurva ke kiri dan hampir tegak lurus. Skewness 
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adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi 

suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan 

(dilihat dari meannya) maka dikatakan menceng kanan (positif) dan 

jika sebaliknya maka menceng kiri (negatif). Secara perhitungan, 

skewness adalah momen ketiga terhadap mean. Distribusi normal atau 

simetris memiliki skewness = 0 (nol) baik bertanda negative maupun 

positif. Data hasil penelitian prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 

menceng kiri (negatif) dan normal. 

Rentangan nilai (range) yang diperoleh dari skor nilai 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang sebanyak 10,00 yaitu nilai tertinggi 

(maksimum) = 100,00 dikurangi nilai terendah (minimum) = 90,00. 

Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut di atas baik secara manual 

maupun sistem SPSS for windows diperoleh skor mean atau angka 

rata-rata prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebanyak 95,790 yang 

tergolong kategori sangat baik dan berdistribusi secara normal. 

e. Pengaruh Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tugas dan 

fungsi pengawas Pendidikan Aagama Islam sebagai variable X1 dan 
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Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik sebagai 

variabel Y. Variabel ini akan dihubungkan dengan menggunakan uji 

korelasional bivariate, baik yang dihitung secara manual, kalkulator 

saintifik maupun dengan menggunakan analisis computer dengan 

system SPSS for windows.  

Sebelum menganalisis data-data hasil penelitian, terdapat tiga 

pertanyaan yang harus dijawab, yaitu: 

1. Berapa besar pengaruh atau hubungan antara pelaksanaan 

tupoksi pengawas PAI dengan tingkat prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang? 

2. Berapa besar kontribusi atau sumbangan pelaksanaan tupoksi 

pengawas PAI dengan tingkat prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang? 

3. Apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan 

antara pelaksanaan tupoksi pengawas PAI dengan tingkat 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang? 

Pertanyaan tersebut di atas dapat dijawab dengan baik dengan 

melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: 
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a. Membuat hipotesis kalimatnya, yaitu: 

 
Ha 
 
 
 
 
H0 
 

: 
 
 
 
 
: 

Terdapat hubungan atau pengaruh antara pelaksanaan 
tupoksi pengawas PAI dengan tingkat prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang 
 
Tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara 
pelaksanaan tupoksi pengawas PAI dengan tingkat 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 
pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
b. Membuat Hiporesis Statistiknya, yaitu: 

Ha  : r ≠ 0 

H0  : r ═ 0  

 
c. Membuat Tabel Penolong, yaitu terlampir 

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian secara manual 

ditemukan nilai perhitungan sebagaimana tabel empat belas di atas 

adalah: 

∑X1 = 8450 

∑Y = 9579 

∑X1
2    = 326621 

∑Y2    = 918549 

∑X1Y    = 809390 

 

 Setelah ditemukan nilai hasil perhitungan pada tabel penolong 

di atas, maka dapat dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam rumus 

uji korelasi pearson, yaitu: 
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     n.(∑X1Y) – (∑X1) . (∑Y) 
rx1y = 
 √ {n.(∑X1

2) – (∑X1)2}. {n.(∑Y2) – (∑Y)2  
 
 
      100 x (809390) – (8450) x (9579) 

 =  
    √{100x(721469) – (8450)2} . {100 x (918549) – (9579)2  

80939000 – 80942550 
 =  
    √(72146900 – 71402500) . (91854900) – (91757241)  
 
 
 

     -3550 
 =  
    √744400 x 97659 
 
 

    -3550 
 =  
    √   72697359600  
 
 

 
       -3550 

 =  
              269624,4789 
 
 
 
rx1y = -0,040 

 
 

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian dengan 

menggunakan sistem SPSS for windows ditemukan nilai korelasi yang 

sama dengan perhitungan manual sebagaimana pada tabel  sebagai 

berikut: 
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Tabel 22 
 

Correlation Pelaksanaan Tupoksi Pengawas terhadap  
Profesionalitas Guru PAI pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang 

 Pengawas 
PAI 

Prestaasi 
Belajar 

Peserta Didik 

Pengawas PAI Pearson 
Correlation 

1 -0.040 

Sig. (2-tailed)  .691 

N 100 100 

Profesionalitas 
Guru 

Pearson 
Correlation 

-0.040 1 

Sig. (2-tailed) .691  

N 100 100 
 

Hasil perhitungan analisis corelation bivariate Pearsons 

diperoleh hubungan atau pengaruh pelaksanaan tupoksi pengawas 

PAI terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebesar -0,040. Apabila 

nilai ini dimasukkan ke dalam skala pengukuran interpretasi data 

indeks korelasi dan regresi “rx1y”, maka tergolong kategori hubungan 

yang negative dan sangat lemah, sangat rendah, dan sangat buruk. 

Skala pengukuran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 23 
 

Interpretasi Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI terhadap 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten  Pinrang 

Nilai R(X1y) Interpretasi / Kategorisasi 

 
0,000 – 0,199 

 
 
 
 
 

0,200 – 0,399 
 
 
 
 

0,400 – 0,599 
 
 
 
 
 

0,600 – 0,799 
 
 
 
 

0,800 – 1,000 

 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong kategori sangat lemah, sangat 
rendah, sangat buruk (-0,040) 
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong kategori lemah, rendah, buruk 
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong kategori cukup kuat, sedang, 
cukup baik  
  
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong kategori kuat, tinggi, baik 
  
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 
terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong kategori sangat kuat, sangat 
tinggi, sangat baik.  

 
Penafsiran data hasil perhitungan dengan sistem SPSS for 

windows dengan nilai -0,040 apabila diperhadapkan pada tabel 

interpretasi data, maka tergolong kategori negative dan sangat lemah, 

sangat rendah atau sangat buruk. Artinya hubungan atau korelasi 

Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang adalah pengaruh yang negative dan sangat lemah, 

sangat rendah, sangat buruk. 
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Di dalam menghitung Koefisien Penentu/Koefisien Determinan 

(KP/KD) dalam mengukur tingkat kontribusi atau sumbangan antara 

Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten  Pinrang dilakukan dengan menggunakan rumus: 

KP  = rx1y
2.100% 

Di mana: 

KP = Koefisien Penentu atau Koefisien Determinan adalah 

   Pengukuran tingkat sumbangan/kontribusi variabel X1  

   Terhadap Y 

rx1y = Hasil perhitungan uji korelasi 

100% = Persentasi konstan atau tetap. 

KP = -0,0402 x 100%  

KP  = 0,0016 x 100%  

KP = 0,16%. 

Jadi, kontribusi atau sumbangan Pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten  Pinrang hanya 

sebanyak 0,16% dan selebihnya sebanyak 99,840% dipengaruhi oleh 

faktor variabel lain, termasuk faktor kinerja kepala madrasah. 

Menguji signifikansi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten  Pinrang dengan rumus: 
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r.√n - 2    

thitung =   
√1 - r2    

 
 
   

-0,040 x √100 - 2 
thitung =   

√1 – (-0,0402) 
 
 
 

-0,040 X √98 
thitung =   

√1 - 0,0016 

 
 
 

-0,040 x 9,899  
thitung =   

√   0,9984 
 
 
   
  0,39596 

thitung = 
   0,999 
 
 
 

thitung =   0,396 

 

 
Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika thitung ≥ dari ttabel, maka signifikan 

Jika thitung ≤ dari ttabel, maka tidak signifikan. 

 

Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat 

kesalahan 0,05 pada derajat bebas atau db= 100 - 2 = 98 sehingga di 

dapat ttabel = 1,658 pada taraf signifikansi 0,05% pada uji satu pihak, 

ternyata thitung 0,396 ≤ dari ttabel = 1,658. 
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Hasil perhitungan tentang pengaruh Pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah 

tidak signifikan atau tidak berarti dengan nilai kontribusi sebanyak 

0,396%. 

Dengan demikian, tugas pengawas Pendidikan Agama Islam 

pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang harus lebih ditingkatkan 

lagi dan perlu mendapat pelatihan dan perhatian dari pemerintah 

secara serius khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. 

 

f. Hubungan Kinerja Kepala Madrasah terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja kepala 

Madrasah sebagai variabel X2 dan prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik Madrasah Aliyah sebagai variabel Y. Variabel ini 

akan dihubungkan dengan menggunakan uji statistik korelasional 

bivariate, baik yang dihitung secara manual, kalkulator saintifik 

maupun dengan menggunakan analisis computer dengan system SPSS 

for windows.  

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian secara manual 

ditemukan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. 

∑X2 = 9247 

∑Y = 9579 
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∑X2
2    = 856043 

∑Y2     = 918549 

∑X2 Y    = 885797 

 

 Setelah ditemukan nilai hasil perhitungan pada tabel penolong 

di atas, maka dapat dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam rumus 

uji korelasi pearson, yaitu: 

 
 
     n.(∑X2 Y) – (∑X2) . (∑Y) 
rx2y2 = 
 √ {n.(∑X2

2) – (∑X2)2}. {n.(∑ Y2) – (∑Y)2  
 
 

100 x (885797) – (9247) x (9579) 
       =  
    √{100x(856043) – (9247)2} . {100 x (918549) – (9579)2  
 
 
 

88579700 - 88577013   
 =  
    √(85604300 – 85507009) . (91854900) – (91757241)  
 
 
 

      2687 
 =  
    √ 97291 x 97659  
 
 
 

    2687 
 =  
    √   9501341769  
 
 
 

     2687 
 =  
     97474,826 
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rx2y = 0,028 

 
 
Hasil pengolahan dan analisis data penelitian dengan 

menggunakan analisis computer ditemukan nilai perhitungan pada 

tabel sebagai berikut: 

 
 

Tabel 28 
 

Correlations Bivariate Kinerja Kepala Madrasah terhadap Prestasi  
Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada  

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 
Kinerja 
Kepala 

Madrasah 

Prestasi 
Belajar PAI 

Peserta Didik 
Kinerja Kepala 
Madrasah Aliyah 

Pearson 
Correlation 

1 0.028** 

Sig. (2-tailed)  .785 
N 100 100 

Prestasi Belajar PAI 
Peserta Didik 

Pearson 
Correlation 

0.028** 1 

Sig. (2-tailed) 0.785  
N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan computer tersebut di 

atas sesuai dengan hasil perhitungan secara manual dengan perolehan 

nilai rx2y = 0,028. 

Hasil perhitungan analisis corelation bivariate Pearsons 

diperoleh hubungan atau pengaruh kinerja Kepala Madrasah terhadap 

prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang sebesar 0,028 yaitu correlation is significant. 
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Apabila nilai ini dimasukkan ke dalam skala pengukuran interpretasi 

data indeks regresi dan korelasi “rx2y” pearson, maka tergolong 

kategori sangat rendah, sangat lemah, atau sangat buruk. Skala 

pengukuran tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut: 

 

Tabel 29 
 

Interpretasi Korelasi antara Kinerja Kepala Madrasah terhadap 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam pada  

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Nilai R(X2y) Interpretasi / Kategorisasi 

 
0,000 – 0,199 

 
 
 
 
 

0,200 – 0,399 
 
 
 
 

0,400 – 0,599 
 
 
 
 

0,600 – 0,799 
 
 
 
 

0,800 – 1,000 

 
Hubungan kinerja kepala Madrasah terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 
didik pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori sangat lemah, sangat rendah 
atau sangat buruk (0,028) 
 
Hubungan kinerja kepala Madrasah terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 
didik pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori lemah, rendah atau buruk 
 
Hubungan kinerja kepala Madrasah terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 
didik pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori cukup, atau sedang  
 
Hubungan kinerja kepala Madrasah terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 
didik pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori kuat, tinggi atau baik  
 
Hubungan kinerja kepala Madrasah terhadap 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 
didik pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori sangat kuat, sangat tinggi atau 
sangat baik  

 
 

Penafsiran data hasil perhitungan dengan uji korelasi pearsons 

di atas diperoleh nilai sebesar 0,028 apabila diperhadapkan pada tabel 
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interpretasi data, maka tergolong kategori sangat lemah, sangat 

rendah, atau sanggat buruk. Artinya hubungan atau pengaruh kinerja 

kepala Madrasah terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

Peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah 

sangat rendah, sangat lemah, sangat rendah atau sangat buruk. 

Di dalam menghitung Koefisien Penentu/Koefisien Determinan 

(KP/KD) dalam mengukur tingkat kontribusi atau sumbangan antara 

kinerja kepala Madrasah terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dilakukan dengan menggunakan rumus: 

 

KP  = rx2y. 100% 

Di mana: 

KP = Koefisien Penentu atau Koefisien Determinan adalah 

    Pengukuran tingkat sumbangan/kontribusi variabel X2  

   terhadap variabel Y 

rx1y = Hasil perhitungan uji korelasi pearsons 

100% = Persentasi konstan atau tetap 

 KP = 0,0282 x 100%  

KP  = 0,000784 x 100%  

KP = 0,078%. 

Jadi, kontribusi atau sumbangan kinerja kepala Madrasah 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 
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Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebanyak 0,078% dan 

selebihnya sebanyak 99,922% dipengaruhi oleh faktor variabel lain. 

Artinya, masih terdapat banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi dan berkontribusi terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang. Pengaruh dan kontribusi kinerja kepala Madrasah terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong dalam kategori 

yang sangat lemah, sangat rendah, dan sangat buruk. 

Menguji signifikansi hubungan kinerja kepala Madrasah 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dengan rumus: 

 
r√n-2    

thitung =   
√1-r2 

    
   

0,0028√100-2 
thitung =   

√1-0,0282 

 

 
0,028 x √ 98  

thitung =   
√1 - 0,000784 
 
   
0,028 x 9,899 

thitung = 
√  0,9984 

 
   
     0,277172 

thitung = 
      0,999 
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thitung = 0,277 

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika thitung ≥ dari ttabel, maka signifikan 

Jika thitung ≤ dari ttabel, maka tidak signifikan. 

 

Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat 

kesalahan 0,05 pada derajat bebas atau db = 100 - 2 = 98 sehingga di 

dapat ttabel = 1,658 pada taraf signifikansi 0,05% atau taraf 

signifikansi 99,95%, ternyata thitung 0,277 ≤ dan ttabel = 1,658. 

Kesimpulan perhitungan hubungan antara kinerja kepala 

Madrasah terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah tidak 

signifikan atau tidak berarti dengan nilai kontribusi sebanyak 

0,078%. 

 

g. Hubungan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Profesionalitas Guru sebagai variabel X3 dan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik Madrasah Aliyah sebagai 

variabel Y. Variabel ini akan dihubungkan dengan menggunakan uji 

statistik korelasional bivariate, baik yang dihitung secara manual, 
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kalkulator saintifik maupun dengan menggunakan analisis computer 

dengan system SPSS for windows.  

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian secara manual 

ditemukan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. 

∑X3 = 9313 

∑Y = 9579 

∑X3
2    = 869057 

∑Y2    = 918549 

∑X3 Y   = 893209 

 

 Setelah ditemukan nilai hasil perhitungan pada tabel penolong 

di atas, maka dapat dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam rumus 

uji korelasi pearson, yaitu: 

 
     n.(∑X Y) – (∑X3) . (∑Y) 
ry1y2 = 
 √ {n.(∑X3

2) – (∑X3)2}. {n.(∑ Y2) – (∑Y)2  
 
 

100 x (893209) – (9313) x (9579) 
       =  
    √{100x(869057) – (9313)2} . {100 x (918549) – (9579)2  
 
 
 

89320900 - 89209227   
 =  
    √(86905700 – 86731969) . (91854900) – (91757241)  
 
 

      111673 
 =  
    √ 173731 x 97659 
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    111673 

 =  
    √   16966395729  
  
 
 

     111673 
 =  
     130255,118 
 
 
 
rx3y = 0,857 

 
 

Hasil pengolahan dan analisis data penelitian dengan 

menggunakan analisis computer ditemukan nilai perhitungan pada 

tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 30 

 
Correlations Bivariate Profesionalitas Guru terhadap Prestasi  

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada  
Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

 Profesionalit
as Guru PAI 

Prestasi 
Belajar PAI 

Peserta Didik 
Profesionalitas Guru 
PAI 

Pearson 
Correlation 

1 0.857** 

Sig. (2-tailed)  0.000 
N 100 100 

Prestasi Belajar PAI 
Peserta Didik 

Pearson 
Correlation 

0.857** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  
N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan computer tersebut di 

atas sesuai dengan hasil perhitungan secara manual dengan perolehan 

nilai rx3y = 0,857. 

Hasil perhitungan analisis corelation bivariate Pearsons 

diperoleh hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang sebesar 0,857 yaitu correlation is significant. Apabila nilai 

ini dimasukkan ke dalam skala pengukuran interpretasi data indeks 

regresi dan korelasi “rx3y” pearson, maka tergolong kategori sangat 

tinggi, sangat kuat, atau sangat baik. Skala pengukuran tersebut dapat 

dilihat dalam table sebagai berikut: 

 

Tabel 31 
 

Interpretasi hubungan antara Profesionlitas Guru terhadap  
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Peserta Didik Islam  

padaMadrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Nilai R(x3y) Interpretasi / Kategorisasi 

 
0,000 – 0,199 

 
 
 
 
 

0,200 – 0,399 
 
 
 
 

0,400 – 0,599 
 
 
 
 

0,600 – 0,799 

 
Hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 
pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori sangat lemah, sangat rendah 
atau sangat buruk 
 
Hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 
pada Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 
tergolong kategori lemah, rendah atau buruk 
 
Hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 
Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 
kategori cukup, atau sedang  
 
Hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi 
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0,800 – 1,000 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 
Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 
kategori kuat, tinggi atau baik  
 
Hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 
Mdrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 
kategori sangat kuat, sangat tinggi atau sangat baik 
(0,857)  

 
 

Penafsiran data hasil perhitungan dengan uji korelasi pearsons 

di atas diperoleh nilai sebesar 0,857 apabila diperhadapkan pada tabel 

interpretasi data, maka tergolong kategori sangat kuat, sangat baik, 

atau sangat tinggi. Artinya hubungan profesionalitas guru terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah sangat tinggi, sangat 

kuat, atau sangat baik. 

Di dalam menghitung Koefisien Penentu/Koefisien Determinan 

(KP/KD) dalam mengukur tingkat kontribusi atau sumbangan antara 

profesionalitas guru terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dilakukan dengan menggunakan rumus: 

 

KP  = rx3y
2. 100% 

Di mana: 

KP = Koefisien Penentu atau Koefisien Determinan adalah 

    Pengukuran tingkat sumbangan/kontribusi variabel X3  

   terhadap variabel Y 
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rx3y = Hasil perhitungan uji korelasi pearsons 

100% = Persentasi konstan atau tetap 

KP = 0,8572 x 100%  

KP  = 0,734 x 100%  

KP = 73,445%. 

Jadi, kontribusi atau sumbangan profesionalitas guru terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang sebanyak 73,445% dan 

selebihnya sebanyak 26,555% dipengaruhi oleh faktor variabel lain. 

Artinya, masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi dan 

berkontribusi terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Pengaruh 

dan kontribusi profesionalitas guru terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang tergolong dalam kategori yang sangat kuat, sangat 

tinggi, dan sangat baik. 

Menguji signifikansi hubungan profesionalitas guru terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dengan rumus: 

 
 

r√n-2    
thitung =   

√1-r2 
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0,857√100-2 
thitung =   

√1-0,8572 

 

 
 

0,857 x √ 98  
thitung =   

√1 – 0,734449 
 
 
   
0,857 x 9,899 

thitung = 
√  0,265551 

 
 
   
     8,483443 

thitung = 
      0,515 

 
 
 
thitung = 16,473 

 

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika thitung ≥ dari ttabel, maka signifikan 

Jika thitung ≤ dari ttabel, maka tidak signifikan. 

 

Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat 

kesalahan 0,05 pada derajat bebas atau db = 100 - 2 = 98 sehingga di 

dapat ttabel = 1,658 pada taraf signifikansi 0,05% atau taraf 

signifikansi 99,95%, ternyata thitung 16,473 ≥ dan ttabel = 1,658. 

Kesimpulan perhitungan hubungan antara profesionalitas guru 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 
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Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah sangat signifikan atau 

sangat berarti dengan nilai kontribusi sebanyak 73,445%. 

 

h. Hubungan Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 

Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang  

 
Hubungan korelasional Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 

Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang dapat diuji dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda (Multiple Regresion atau Multivariate Regresion). 

Uji regresi linier berganda merupakan pengembangan dari uji 

regresi sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai 

variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) minimal terdiri atas 

dua variabel atau lebih. 

Uji regresi linier berganda adalah alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. 

Peramalan nilai pengaruh tersebut untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal (sebab akibat) 

antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3) dengan satu 

variabel terikat (Y). 
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Asumsi dan arti persamaan regresi linier sederhana berlaku 

pada regresi linier berganda, tetapi bedanya terletak pada rumusnya, 

sedangkan analisis regresi linier berganda dapat dihitung melalui 

computer dengan program SPSS for windows. Persamaan regresi 

ganda dapat dirumuskan berdasarkan dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, yaitu: 

 
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 

 
 Sesuai dengan hasil pengumpulan data penelitian (terlampir) 

yaitu data tentang Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja 

Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang, maka dapat dirumuskan langkah-langkah 

penyelesaiannya sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat, yaitu: 

H0 

 

 

 

 

Ha 

: 

 

 

 

 

: 

Tidak terdapat hubungan korelasional yang signifikan 

antara Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja 

Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 

pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Terdapat hubungan korelasional yang signifikan antara 

Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 

Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi 
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Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

2. Membuat hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu: 

H0 : Rx1x2x3y = 0 

Ha : Rx1x2x3y ≠ 0 

3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistic 

sebagaimana terlampir 

4. Hasil perhitungan uji regresi linier berganda 
 
 

Tabel 32 
Regresi Linier Berganda Pengaruh antara Pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

M

od

el 

R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0,863a 0,745 0,737 1,61169 0,745 93,322 3 96 0,00 1,268 

a. Predictors: (Constant), Pengawas PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas 

Guru 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar PAI Peserta Didik 

 

5. Interpretasi Nilai R(X1X2x3)y  
 

Di dalam melakukan interpretasi nilai R(X1X2x3)y dapat dilihat 

dalam tabel dua puluh tiga di bawah ini: 
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Tabel 33 

 
Interpretasi Korelasi Kreativitas dan Motivasi Belajar dengan 

Prestasi Belajar Bahasa Arab di MAN Pinrang 
Nilai 

R(X1X2x3)y Interpretasi / Kategorisasi 

 
0,000 – 0,199 

 
 
 
 
 
 

0,200 – 0,399 
 
 
 
 
 

0,400 – 0,599 
 
 
 
 
 

0,600 – 0,799 
 
 
 
 
 

0,800 – 1,000 

 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 
Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas 
Guru terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 
Kabupaten Pinrang tergolong sangat rendah atau 
sangat buruk 
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 
Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong rendah atau buruk  
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 
Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong cukup atau sedang 
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 
Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong tinggi atau baik 
 
Korelasi Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 
Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 
Pinrang tergolong sangat tinggi atau sangat baik 
(0,863) 
 

 

Berdasarkan tabel interpretasi dan kategorisasi nilai 

perhitungan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui 

bahwa hubungan korelasional Pelaksanaan Tupoksi Pengawas 

PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 
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terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 

kategori sangat rendah atau sangat buruk. 

 
6. Menghitung Nilai Koefisien Determinan: KP = R2.100% 

Menentukan besarnya sumbangan (koefisien determinan 

atau koefisien penentu) variabel pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas 

Guru terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 
KP  = R2. 100% 

 
Di mana: 

KP = Koefisien Penentu atau Koefisien Determinan adalah 

Pengukuran tingkat sumbangan/kontribusi variabel X1 

dan X2, X3 terhadap Y 

R2
 = Hasil perhitungan uji Regresi Ganda 

100% = Persentasi konstan atau tetap 

KP  = 0,8632 x 100% 

KP  = 0,745 x 100% 

KP  = 74,500%. 

Hasil perhitungan tentang hubungan korelasional 

pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala Madrasah, 
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dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang sebesar 74,500% dan sisanya sebanyak 

25,500% ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel lain yang memungkinkan berkorelasi besar adalah 

faktor kompetensi guru itu sendiri dan, faktor penyediaan 

sarana dan prasarana pendidikan serta faktor lingkungan 

pendidikan. 

Manfaat uji koefisien penentu atau determinan ini adalah 

untuk mengetahui berapa besar sumbangan atau kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

perhitungan itu menunjukkan ada atau tidak adanya variabel 

dan faktor lain yang ikut mempengaruhi prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam pada obejek penelitian. 

 
7. Menguji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda dengan rumus: 

 
R2. (n – m – 1) 

Fhitung =  
m.(1 – R2) 

 
 
 

   0,8632. (100 – 3 – 1) 
Fhitung =  

      3. (1 – 0,8632) 
 
 
 

 0,745 x 96 
Fhitung =  

3 x (1 - 0,745) 
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  71,520 
Fhitung =  

3 x 0,255 
 

 
 

 71,520 
Fhitung =  

  0,765 
 
 
 
Fhitung =   93,490 
 

8. Kaidah Pengujian Signifikansi: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak H0 (signifikan) 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka terima H0 (tidak signifikan). 

Kaidah pengujian signifikansi tersebut menunjukkan 

bahwa apabila menolak Ho maka dapat dikatakan terdapat 

hubungan korelasional yang positif dan signifikan antara 

variabel pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 

Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang, dan sebaliknya. 

Nilai Ftabel menggunakan tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi a = 0,05 dengan rumus: 

Ftabel = F (1 - a) (db pembilang = m), (db penyebut = n – m – 1) 

Ftabel = F (1 - 0,05) (db pembilang = 3), (db penyebut = 100 – 3 – 1) 

Ftabel = F ( 0,95), (3), (96) 

Ftabel = 3,090 
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9. Kesimpulan hasil perhitungan uji regresi ganda tentang 

kontribusi atau pengaruh pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 

Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

Sesuai dengan hasil perhitungan secara statistik pada uji 

regresi ganda didapatkan bahwa: 

Fhitung = 93,490 

Ftabel  = 3,090 (pada taraf signifikansi 0,05%) (lihat tabel harga 

distribusi F). 

 
Oleh karena Fhitung = 93,490 ≥ Ftabel = 3,090 pada taraf 

signifikansi 5% maka tolak H0 terima Ha atau tergolong kategori 

signifikan. Artinya, korelasi pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, 

Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang berpengaruh secara signifikan. 

Demikian pula kontribusi atau sumbangan pelaksanaan Tupoksi 

Pengawas PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru 

terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 

pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang hanya sebesar 74,500%. 

Nilai 74,500% adalah hasil analisis perhitungan besarnya 

kontribusi pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI, Kinerja Kepala 

Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap Prestasi Belajar 
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Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang. 

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan korelasional 

pelaksanaan tupoksi pengawas PAI dan kinerja kepala Madrasah 

Aliyah dengan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dapat digambarkan pada hasil 

pengumpulan data angket penelitian. Instrumen penelitian yang 

dibuat dan disusun berdasarkan indikator-indikator masing-masing 

variabel penelitian. Angket penelitian yang dimaksudkan dapat 

dilihat pada lampiran disertasi ini. 

Hasil pengumpulan data penelitian ditemukan bahwa 

responden atau sampel pengawas PAI, Kepala Madrasah dan guru 

Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang menjawab pernyataan 

dan atau pertanyaan mendapat nilai rata-rata masing-masing variabel 

penelitian, yaitu: 

1. Pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam; 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri 

sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh 

oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan 

pendidikan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan 

pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan 

pendidikan madrasah. Dengan demikian, pengawas Pendidikan 
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Agama Islam pada sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil 

yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Pendidikan 

Agama Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya 

melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam 

pada sekolah/madrasah. 

Tujuan pengawasan Pendidikan Agama Islam dapat dipahami 

bahwa memberikan layanan baik kepada pendidik maupun terhadap 

peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Layanan 

tersebut baik bersifat teknis maupun administrative, baik fisik 

maupun nonfisik sehingga segala hal-hal yang ikut berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada 

prinsipnya termasuk dalam layanan seorang pengawas sekolah. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan 

meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah dan Madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi kegiatan 

pembelajaran yang baik. 

Hasil perhitungan dengan statistik deskriptif baik 

analisis secara manual maupun dengan sistem computer 

statistical product service solution for windows diperoleh nilai 

skor rata-rata tingkat pelaksanaan tupoksi pengawas 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 85,133 yang ditetapkan dalam skala 

pengukuran tergolong kategori cukup baik. Penetapan tingkat 
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kategori tersebut diukur berdasarkan pengolahan data yang 

terdiri atas 22 item pernyataan yang dijawab oleh responden. 

Nilai yang menempati angka terendah adalah pernyataan 

nomor item 2, 9, 10, dan 11 yaitu pengawas masih kurang 

memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 

kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam 

rumpun mata pelajaran di Madrasah Aliyah. Responden juga 

memberikan jawaban bahwa pengawas kesulitan 

mendiskusikan pengembangan kurikulum madrasah dengan tim 

kurikulum itu, pengawas juga kurang mendiskusikan dengan 

kepala madrasah dalam mereview kurikulum. Pengawas sangat 

kesulitas memberikan motivasi terhadap para guru dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 

sehingga ditemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang menunjukan bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam pada tingkat madrasah khususnya dibawa naungan 

kementerian agama yang masih terdapat melek penggunaan 

teknologi media pembelajaran dalam proses belajar di kelas. 

Pelaksanaan tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam 

di Madrasah Aliyah yang menempati perolehan skor paling 

tinggi adalah pada pernyataan nomor item ke lima yang 

menunjukkan keterlibatan pengawas dalam membimbing guru 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 



194 

 

Demikian pula pada kegiatan peningkatan kemampuan kepala 

madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam 

pengelolaan administrasi dan manajerial sekolah dilakukan 

oleh pengawas secara professional. 

2. Kinerja Kepala Madrasah Aliyah; kinerja kepala madrasah dalam 

penelitian ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya 

dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya sesuai dengan job 

discription dan waktu yang telah ditentukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi sekolah. Hasil kerja tersebut merupakan refleksi 

dari kompetensi yang dimilikinya. Kinerja kepala sekolah 

ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat diamati, 

dan dapat diukur baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga dalam 

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala 

sekolah perlu memiliki kemampuan atau kompetensi agar kinerja 

mereka dapat tercapai. Kompetensi itu dapat diwujudkan dalam 

kompetensi manajerial. 

Hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan 

statistik deskriptif baik analisis secara manual maupun dengan 

sistem komputer diperoleh nilai skor rata-rata kinerja kepala 

madrasah diperoleh sebesar mean = 94,378. Secara kualitatif 

dapat digolongkan ke dalam kategori baik.  
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Indikator yang mendapatkan angka yang paling tinggi 

dalam kinerja kepala madrasah ini adalah terdapat pada nomor 

item yang ke 16 yaitu kepala sekolah dapat menindaklanjuti 

hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Demikian pula pada 

nomor item ke 5 yang menunjukkan bahwa kepala sekolah 

mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 

Namun kepala madrasah belum mampu menjadi pimpinan yang 

inspiratif dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan sekolah. Pernyataan ini didapatkan pada 

instrument nomor item yang ke 10 dan 11. 

Kepala madrasah dituntut sebagai leader memiliki karakter 

khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan 

pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan 

pengawasan. Dengan kemampuan professional tersebut kepala 

sekolah akan mampu menjalankan kepemimpinannya secara efektif 

dalam rangka mencapai tujuan. Kepala madrasah sebagai inovator 

memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis 

dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang 

innovative.  

Dengan demikian, berdasarkan atas jawaban-jawaban 

responden atas pernyataan instrument angket maka dapat 
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dipastikan bahwa kinerja kepala madrasah aliyah di Kabupaten 

Pinrang belum cukup untuk meningkatkan profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam tetapi secara totalitas dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti faktor teknologi media 

pembelajaran, dan faktor kompetensi guru dan lingkungan 

pendidikan itu sendiri. 

3. Profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah 

Aliyah; guru yang profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, 

sehingga ia dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan yang maksimal. Kemampuan profesional 

dalam bidang pengelolaan kelas, penguasaan bahan atau 

materi, penguasaan strategi, penggunaan media dan evaluasi 

pembelajaran merupakan hal yang paling urgen dimiliki oleh 

seorang guru. Peningkatan profesionalitas guru harus dilakukan 

secara sistematis, dalam arti direncanakan secara matang, 

dilaksanakan secara taat asas, dan dievaluasi secara objektif. 

Sebab lahirnya seorang guru profesional tidak bisa hanya 

melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi 

oleh pengawas dan kepala sekolah dalam sekali atau dua kali, 

dan studi banding selama dua atau tiga hari akan tetapi harus 

dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah 

Aliyah dapat dilihat dari hasil perhitungan statistik deskriptif 

baik analisis secara manual maupun dengan sistem komputer 

diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 99,267 yang ditetapkan 

dalam skala pengukuran tergolong kategori sangat baik atau 

sangat tinggi.  

Guru yang mendapatkan nilai skor yang tinggi atau baik 

kategori tingkat profesionalitasnya terdiri atas 27 orang guru 

dengan nilai rata-rata antara 96,00 sampai 99,00. Nilai skor 

profesionalitas guru yang tergolong kategori sangat baik  atau 

sangat tinggi sebanyak 18 orang guru dengan nilai rata-rata 

antara 100,00 – 104,00. Dengan demikian, profesionalitas guru 

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten 

Pinrang tegolong kategori tinggi. 

4. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong kategori 

sangat tinggi, atau sangat baik. 

5. Pengaruh Pelaksanaan Tupoksi Pengawas PAI dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang sebesar rx1x2 = -0,040 yaitu 

variable yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

correlation is not significant. Apabila nilai ini dimasukkan ke 
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dalam skala pengukuran dan interpretasi data indeks korelasi 

dan regresi “rxy”, maka tergolong kategori tidak berpengaruh 

dengan perolehan nilai yang negative -0,040. Perolehan nilai 

kategorisasi hubungan korelasional kedua variable tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai skor rx1y = -0,040; artinya, korelasi pelaksanaan 

tupoksi pengawas PAI dengan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang tidak berpengaruh dan tidak signifikan. 

b. Kontribusi atau sumbangan pelaksanaan tupoksi pengawas 

pendidikan agama Islam dengan prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang dengan perhitungan Koefisien Penentu 

(KP) atau Koefisien Determinan (KD) diperoleh nilai 

kontribusi sebesar 0,16% dan terdapat 99,840% dipengaruhi  

oleh faktor variabel lain. 

c. Menguji Signifikansi Koefisien korelasi dengan perolehan 

nilai thitung = 0,396 dan nilai ttabel = 1,684 pada taraf 

signifikansi 0,05%. Perolehan nilai tersebut dapat dipahami 

bahwa thitung lebih kecil dari pada ttabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa korelasi pelaksanaan tupoksi pengawas 

PAI dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
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peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

tergolong tidak signifikan. 

6. Pengaruh kinerja kepala madrasah dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang sebesar rx1x2 = 0,028 yaitu tergolong 

kategori sangat rendah namun tetap signifikan correlation is 

significant. Apabila nilai ini dimasukkan ke dalam skala 

pengukuran dan interpretasi data indeks korelasi dan regresi 

“rxy”, maka tergolong kategori berpengaruh secara signifikan. 

Perolehan nilai kategorisasi hubungan korelasional kedua 

variable tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nilai skor rx1y = 0,028; artinya, korelasi kinerja kepala 

sekolah dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

adalah berpengaruh dalam kategori yang sangat rendah 

namun tetap signifikan. 

b. Kontribusi atau sumbangan pelaksanaan kinerja kepala 

sekolah dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dengan perhitungan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien 

Determinan (KD) diperoleh nilai kontribusi sebesar 0,078% 

dan terdapat 99,922% dipengaruhi  oleh faktor variabel lain. 
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c. Menguji Signifikansi Koefisien korelasi dengan perolehan 

nilai thitung = 0,277 dan nilai ttabel = 1,684 pada taraf 

signifikansi 0,05%. Perolehan nilai tersebut dapat dipahami 

bahwa thitung lebih kecil dari pada ttabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa korelasi kinerja kepala sekolah dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong tidak 

signifikan. 

7. Pengaruh profesionalitas guru dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang sebesar rx1x2 = 0,857 yaitu tergolong 

kategori sangat berpengaruh dan signifikan correlation is 

significant. Apabila nilai ini dimasukkan ke dalam skala 

pengukuran dan interpretasi data indeks korelasi dan regresi 

“rxy”, maka tergolong kategori berpengaruh secara signifikan. 

Perolehan nilai kategorisasi hubungan korelasional kedua 

variable tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nilai skor rx1y = 0,857; artinya, korelasi profesionalitas guru 

dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah 

berpengaruh dalam kategori yang tinggi dan signifikan. 

b. Kontribusi atau sumbangan pelaksanaan profesionalitas 

guru dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
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peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

dengan perhitungan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien 

Determinan (KD) diperoleh nilai kontribusi sebesar 

73,445% dan terdapat 26,555% dipengaruhi  oleh faktor 

variabel lain. 

c. Menguji Signifikansi Koefisien korelasi dengan perolehan 

nilai thitung = 16,473 dan nilai ttabel = 1,684 pada taraf 

signifikansi 0,05%. Perolehan nilai tersebut dapat dipahami 

bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa korelasi profesionalitas guru dengan 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong 

signifikan. 

8. Pengaruh pelaksanaan tupoksi pengawas PAI, kinerja kepala 

madrasah, dan profesionalitas guru dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik pada Madrasah Aliyah 

di Kabupaten Pinrang sebesar rx1x2x3 = 0,863 yaitu tergolong 

kategori sangat berpengaruh dan signifikan correlation is 

significant. Apabila nilai ini dimasukkan ke dalam skala 

pengukuran dan interpretasi data indeks korelasi dan regresi 

“rx1,x2,x3y”, maka tergolong kategori berpengaruh secara 

signifikan. Perolehan nilai kategorisasi hubungan korelasional 

kedua variable tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Nilai skor rx1y = 0,863; artinya, korelasi pelaksanaan 

tupoksi pengawas PAI, kinerja kepala madrasah, dan 

profesionalitas guru dengan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang adalah 

berpengaruh dalam kategori yang tinggi dan 

signifikan. 

b. Kontribusi atau sumbangan pelaksanaan tupoksi 

pengawas PAI, kinerja kepala madrasah, dan 

profesionalitas guru dengan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang dengan 

perhitungan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien 

Determinan (KD) diperoleh nilai kontribusi sebesar 

74,500% dan terdapat 25,500% dipengaruhi  oleh 

faktor variabel lain. 

c. Menguji Signifikansi Koefisien korelasi dengan 

perolehan nilai thitung = 93,490 dan nilai ttabel = 1,684 

pada taraf signifikansi 0,05%. Perolehan nilai 

tersebut dapat dipahami bahwa thitung lebih besar dari 

pada ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi 

pelaksanaan tupoksi pengawas PAI, kinerja kepala 

madrasah, dan profesionalitas guru pada Madrasah 
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Aliyah di Kabupaten Pinrang secara bersama-sama 

tergolong signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, hasil penelitian, dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang 

berkaitan dengan pengaruh antara Pelaksanaan Tupoksi Pengawas 

PAI, Kinerja Kepala Madrasah, dan Profesionalitas Guru terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Kesimpulan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tupoksi Pengawas Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang yang diuji secara 

statistik deskriptif baik dengan menggunakan analisis manual 

maupun analisis Statistical Product Service Solution for 

windows tergolong kategori sangat lemah atau sangat rendah 

dengan perolehan nilai skor angka rata-rata atau mean = 84,500. 

Angka rata-rata ini diperoleh dari hasil perhitungan dan skala 

pengukuran berdasarkan data angket yang diperoleh pada objek 

penelitian. 

2. Kinerja Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang yang 

diuji dan dianalisis secara statistik deskriptif diperoleh nilai 

skor angka rata-rata atau mean = 92,470. Secara kualitatif dapat 

digolongkan ke dalam kategori sedang. Apabila dilihat dari 

jumlah perolehan nilai skor secara keseluruhan, maka kinerja 

kepala madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan 

tupoksi pengawas Pendidikan Agama Islam. 



205 

 

205 
 

3. Tingkat profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Hasil perhitungan 

berdasarkan instrumen penelitian dengan menggunakan statistik 

deskriptif baik analisis secara manual maupun dengan sistem 

komputer diperoleh nilai skor rata-rata mean 99,267 yang 

ditetapkan dalam skala pengukuran tergolong kategori sangat 

tinggi atau sangat baik. 

4. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang tergolong kategori 

sangat tinggi, atau sangat baik 

5. Tidak terdapat hubungan positif signifikan pelaksanaan tupoksi 

pengawas PAI terhadap prestasi belajar pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

sebesar rx1y -0,040. Angka ini dapat diinterpretasikan ke dalam 

indeks korelasi yang secara kualitatif tergolong kategori tidak 

pengaruh dengan nilai kontribusi sebesar 0,160% dan terdapat 

99,840% dipengaruhi  oleh faktor variabel lain namun tetap 

tidak berpengaruh secara signifikan atas variable tersebut.  

6. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja kepala 

Madrasah terhadap prestasi belajar pendidikan Agama Islam 

peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

sebesar rx2y = 0,028 yaitu correlation is significant. Apabila 

nilai ini dimasukkan ke dalam skala pengukuran dan 

interpretasi data indeks korelasi dan regresi “rxy= 0,028”, maka 

tergolong kategori sangat rendah atau sangat lemah. Setelah 

dianalisis tingkat kontribusi atau sumbangan kedua variable 
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diperoleh nilai kontribusi sebesar 0,078% dan terdapat 

99,822% dipengaruhi oleh faktor variabel lain. Setelah diuji 

dengan menggunakan uji signifikansi, maka kedua variable 

tersebut berpengaruh secara signifikan; artinya peningkatan 

prestasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik tidak 

banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja kepala madrasah namun 

banyak dipengaruhi oleh profesionalitas guru itu sendiri. 

7. Terdapat hubungan positif dan sangat signifikan tingkat 

profesionalitas guru terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang 

sebesar rx3 = 0,857. Angka ini secara kualitatif tergolong 

kategori sangat tinggi atau sangat baik dengan nilai kontribusi 

sebesar 73,445% dan masih terdapat 26,555% dipengaruhi 

oleh faktor variabel lain dan tergolong kategori signifikan. 

8. Hubungan secara bersama-sama antara pelaksanaan tupoksi 

pengawas PAI, kinerja kepala Madrasah, dan profesionalitas 

guru terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang secara 

bersama-sama tergolong kategori sangat tinggi atau baik. 

Kategori ini dibuktikan oleh hasil penelitian pada uji regresi 

ganda dengan nilai skor yang diperoleh R(x1x2)y1 = 0,863. Kaidah 

pengujian signifikansi dengan menyandarkan diri pada hasil 

perhitungan Fhitung yang dibandingkan dengan Ftabel diperoleh 

Fhitung = 93,490 ≥ Ftabel  = 3,090 pada taraf signifikansi 0,05%, 

maka tergolong kategori sangat signifikan. Demikian pula 

kontribusinya diperoleh nilai skor Koefisien Penentu sebesar KP 
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= 74,500% dan hanya terdapat 23,500% dipengaruhi oleh 

faktor variabel lain.  

Dengan demikian, hasil penelitian diperoleh bahwa 

pelaksanaan tupoksi pengawas PAI dan kinerja kepala Madrasah 

tidak mampu meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama 

Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang, 

sedangkan variable profesionalitas guru sangat mampu 

meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam peserta 

didik pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang  
 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan 

yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini dapat berimplikasi 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh pelaksanaan tupoksi pengawas PAI terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Pinrang akan meningkat apabila variabel 

independennya menunjukkan kualitas kinerja yang lebih 

terprogram dan bertanggungjawab. Tupoksi pengawas yang 

ditunjukkan dengan memahami konsep, prinsip, teori dasar, 

karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata 

pelajaran dalam rumpun mata pelajaran di Madrasah Aliyah. 

Disamping itu, pengawas setiap saat membimbing tenaga 

kependidikan, guru, kepala madrasah, bahkan sampai pada 

tingkat peserta didik mengontrol dan mengevaluasi sebagai 

bagian dari tanggung jawab dalam lembaga madrasah. Apabila 
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indikator tupoksi pengawas tersebut bersinergi sebagai suatu 

sistem, maka profesionalitas tenaga kependidikan, guru, dan 

kepala madrasah bahkan peserta didik itu akan semakin 

meningkat. 

2. Pengaruh profesionalitas guru terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik pada Madrasah Aliyah di 

Kabupaten Pinrang akan meningkat apabila variabel bebasnya 

menunjukkan kolaborasi yang baik, disamping itu perlu 

memperhatikan factor intrinsic dan ekstrinsik bagi guru itu 

sendiri. Faktor instrinsik yang perlu mendapat peningkatan yang 

signifikan adalah kemampuan learning skill. Pada faktor 

ekstrinsik yang perlu mendapat peningkatan yang signifikan bagi 

para guru Pendidikan Agama Islam adalah pemenuhan teknologi 

media pembelajaran dan penciptaan lingkungan pembelajaran 

yang kondusif. 

3. Salah satu temuan penelitian ini adalah fakta yang menunjukkan 

tidak adanya pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan 

tupoksi pengawas PAI dan kinerja kepala madrasah terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik pada 

Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. Pengaruh yang tidak 

positif dan tidak signifikan tersebut adalah nyata akan tetapi 

tidak berpengaruh kuat atau pengaruh negatifnya atau sangat 

rendah atau sangat lemah. Atas temuan tersebut, maka upaya 

kolaborasi yang dinamis antara pengawas dan kepala madrasah 

harus selalu disinergikan dalam peningkatan prestasi belajar 

peserta didik. 
 



209 

 

209 
 

 

C. Saran-saran 

Memperhatikan sejumlah fakta sebagai hasil temuan penelitian 

ini, maka peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 

agar memberikan lebih banyak kegiatan pelatihan kepada para 

pengawas, kepala madrasah, para guru Pendidikan Agama Islam 

sehingga dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya untuk 

mendapatkan predikat pengawas, kepala madrasah dan guru yang 

profesional. Dengan predikat tersebut diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kreativitas, motivasi, dan prestasi belajar peserta 

didik.. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah agar dapat 

memberikan lebih banyak perangkat teknologi media 

pembelajaran dan lebih memfungsikan pengawas Pendidikan 

Agama Islam dan kepala madrasah khususnya di tingkat 

Madrasah Aliyah. 

2. Kepala madrasah agar dapat lebih meningkatkan kinerja mereka 

khususnya kontribusi mereka terhadap profesionalitas guru, 

kreativitas dan motivasi belajar, serta prestasi belajar peserta 

didik khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Guru agar kiranya dapat lebih menguasai kompetensi pedagogik, 

personal, sosial, dan profesional dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan khususnya di bidang prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam. 

4. Para pembaca dan pemerhati di bidang pendidikan agar kiranya 

dapat menjadikan disertasi ini sebagai bahan rujukan dan bahan 

bacaan yang bermanfaat khususnya mengenai pengaruh   
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pelaksanaan tupoksi pengawas PAI dan kinerja kepala madrasah 

terhadap peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama 

Islam pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Pinrang. 

5. Para peneliti agar kiranya dapat meneliti mengenai faktor-faktor 

yang memengaruhi profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga dapat 

mengkomparasikan hasil penelitian dengan menggunakan 

analisis kuantitatif dan kualitatif. 
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