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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 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 



 

 

x 

 

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: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : ىَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
d}ammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوَْ 

 

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
 ...َ  ا | ...َ  ى
 

d}ammah dan wau 

 
 وػُ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

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: 

الَأطْفَاؿِ  ُُ  رَوْضَة  : raud}ah al-at}fa>l 

ُ   الَْفَاضِلَة ُُ  الَْمَدِيػْنَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   اَلِْْكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

ُ   اَلَْْقّ   : al-h}aqq 

 nu‚ima : نػُعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ (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 men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

ُ   الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْفَ 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
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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: 

   billa>h بِِللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    ىُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

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}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

 

 

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 
 

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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ABSTRAK 

Nama : Nimah 
NIM : 80200220075 
Judul : Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Kepemimpinan Kepala 

Madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 
Kabupaten Morowali  

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Peningkatan Kompetensi 

Guru melalui Kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan 
Bungku Tengah Kabupaten Morowali, 2) Strategi kepala madrasah dalam 
meningkatkan kompetensi guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku 
Tengah Kabupaten Morowali 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Subyek penelitian ini adalah kepala yayasan, guru/pembina, dan santri 
di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian, 
yang dibantu dengan pertanyaan penelitian, pedoman wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, dan 
pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan 
data dengan menggunakan sumber dan metode.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peningkatan Kompetensi Guru 
melalui Kepemimpinan Kepala Madrasah di antaranya: a) Perencanaan program 
peningkatan kompetensi guru yang dibuat kepala madrasah yang meranah pada: 
Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial , kompetensi 
kepribadian dan kompetensi kepemimpinan. b)  Pelaksanaan program peningkatan 
kompetensi gu ru, dilaksanakan secara fleksibel yang tentunya meranah kepada 
empat kompetensi guru yakni : Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi kepemimpinan. 2) 
Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs Negeri 
Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, di antaranya: a) 
Supervisi pendidikan, b) Menugaskan atau mengikutkan beberapa guru untuk 
mengikuti pelatihan di luar madrasah, c) Melaksanakan pelatihan dalam lingkup 
internal atau di lingkup madrasah, d) Pemberian motivasi. 

Implikasi dari penelitian ini meliputi: a) Untuk kepala madrasah, dalam 
membuat program alangkah lebih baiknya melibatkan orang-orang yang ada di 
madrasah seperti guru-guru, semua wakamad, dan tenaga kependidikan. Agar 
terjalin kerjasama yang baik; b) Untuk program peningkatan kompetensi guru, maka 
program tersebut harus benar-benar direncanakan dan dirumuskan secara bersama-
sama agar program itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan; c) 
Untuk pelaksanaan program maka harus dijadwalkan dengan matang dan penuh 
perencanaan agar semua program dapat terlaksana dengan baik dan sistematis 
sehingga tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat tercapai.  

  

 



 

 

xvi 

 

ABSTRACT 

Name  : Nimah 
NIM  : 80200220075 
Title : Teacher Competency Improvement Through the Leadership of 

Madrasa Headmaster in MTs Negeri Morowali, Bungku Tengah 
District, Morowali Regency 

 
This study aims to describe: 1) Teacher competency improvement through 

madrasa headmaster leadership in MTs Negeri Morowali, Bungku Tengah District, 
Morowali Regency, 2) Madrasa headmaster's strategy in increasing teacher 
competence in MTs Negeri Morowali, Bungku Tengah District, Morowali Regency. 
This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. The 

subjects of this study were the heads of foundations, teachers/advisors, and students 

in MTs Negeri Morowali, Bungku Tengah District, Morowali Regency. Data 

collection was carried out using observation, interview, and documentation 

techniques.  
Researcher are the main instrument in conducting research, which is assisted 

by research questions, interview guidelines, and documentation. The techniques used 
in data analysis are data display, data reduction, and drawing conclusions. 
Triangulation was carried out to explain the validity of the data using sources and 
methods. 

The results of the study show that: 1) teacher competency improvement 
through madrasa headmaster leadership includes: a) planning of teacher competency 
improvement programs made by madrasa headmaster which are: pedagogical 
competence, professional competence, social competence, personality competence 
and leadership competence. b) implementation of teacher competency improvement 
programs, carried out flexibly which of course extends to four teacher competencies 
namely: pedagogic competence, professional competence, social competence, 
personal competence and leadership competence. 2) madrasa headmaster's strategy 
in improving the competence of teachers in MTs Negeri Morowali, Bungku Tengah 
District, Morowali Regency, including: a) supervision of education, b) assigning or 
involving several teachers to attend training outside the madrasa, c) carrying out 
training internally or in scope of madrasa, d) providing motivation. 

The implications of this research include: a) for the headmaster of madrasa, 
in making the program it would be better to involve people in the madrasa such as 
teachers, all vice headmaster of the madrasa, and education staff, so that there is 
good cooperation; b) for teacher competency improvement programs, the program 
must really be planned and formulated together so that the program is right on target 
and in accordance with the desired goals; c) for the implementation of the program, 
it must be carefully scheduled and full of planning so that all programs can be 
implemented properly and systematically so that the objectives that have been 
previously formulated can be achieved. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah pada satu satuan pendidikan berfungsi sebagai pemimpin 

yang bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan berdasarkan standar Nasional 

Pendidikan yang diharapkan. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pemimpin mengacu pada kewenangan yang diberikan kepadanya.  

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah menyebutkan bahwa: 

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola 
satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak 
luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), 
sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa 
(SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), 
sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar 
Negeri.

1
 

Mengacu pada permendikbud tersebut di atas maka kepala sekolah sebagai 

guru yang memperoleh tugas tambahan diharapkan mampu memimpin dan 

mengelola berbagai kompenen pada satu satuan pendidikan yang dipimpinnya, guru 

sebagai komponen satuan pendidikan merupakan tanggung jawab kepala sekolah 

untuk meningkatkan kompetensinya.  

Kyte  mengatakan bahwa seorang kepala sekolah mempunyai lima fugsi 

utama. Pertama bertanggungjawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan 

perkembangan murid-murid yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, 

                                                      
1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayan RI, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Jakarta: 

Kemendikbud RI, 2018), h. 3.  
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bertanggungjawab atas keberhasilan dan kesejahteraan profesi guru. Ketiga, 

berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi murid-murid dan 

guru-guru yang mungkin dilakukan melalui pengawasan resmi yang lain. Keempat, 

bertanggungjawab mendapatkan bantuan maksimal dari semua institusi pembantu. 

Kelima, bertanggungjawab untuk mempromosikan murid-murid terbaik melalui 

berbagai cara. 

Sebagaimana firman Allah, Al-Baqarah (2) ayat 30: 

                                    

                                 

Terjemahannya:  

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

Kompetensi guru yang dimaksud, mencakup komptensi pedagogik, 

komptensi kepribadian, kompetensi sosial,  kompetensi profesional dan kompetensi 

kepemimpinan. Kompetensi-komptensi guru yang dimaksud dapat meningkat 

dengan pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin yang baik.  

Guru pada MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten 

Morowali secara realitas dinyatakan profesional setelah mengikuti program 

sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh LPTK, tetapi ditemukan beberapa guru 

yang belum kompeten dalam aspek tertentu yang disebabkan antara lain 

kepemimpinan kepala sekolah yang longgar sesuai pernyataan Muliadi bahwa kepala 
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sekolah memberi kebebasan kepada guru untuk mengembangkan diri tanpa kontrol 

yang ketat.
2
 

Lembaga pendidikan sebagai organisasi yang unik dan kompleks terdiri dari 

unsur-unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Unsur yang dimaksud, 

tidak lain yakni sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, 

peserta didik atau siswa, dan orang tua siswa serta unsur-unsur pendukung lainnya. 

Namun dari sekian banyak elemen yang ada, kepala madrasah dan guru merupakan 

personil yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di 

sekolah. Hal senada dikatakan oleh Wahjosumidjo ‚keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas penampilan 

seorang kepala madrasah dan profesionalisme gurunya
3
.‛ 

Dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 38 ayat 3 dikatakan bahwa untuk menjadi 

kepala madrasah di haruskan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4
.  

Untuk kualifikasi kepala madrasahdalam PP No. 13 Tahun 2007 telah diatur 

secara tersendiri, yaitu berkaitan dengan standar kepala sekolah.  Kualifikasi Kepala 

Madrasah adalah sebagai berikut:  

1. Memilliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;  

2. Pada waktu diangkat sebagai kepala madrasah berusia setinggi-tingginya 56 

tahun;  

                                                      
2
Muh. Afdal Sonaru (30 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 18 Februari 2022. 

3
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, 

Cet.VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 349. 

4
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.   
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3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut 

jenjang sekolah masing-masing;  

4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan 

bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan 

atau lembaga yang berwenang.  

Kualifikasi Khusus Kepala Madrasah adalah sebagai berikut:  

1. Berstatus sebagai guru SMA/MA  

2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan  

3. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah
5
. 

Regulasi tersebut memberikan gambaran bahwa untuk menjadi kepala 

madrasah bukan merupakan perkara mudah, mengingat tugas dan tanggung jawab 

yang di embannya begitu berat. Kepala madrasah sebagai penanggung jawab 

pendidikan merupakan personil sekolah yang paling bertanggung jawab terhadap 

seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala madrasah mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam 

lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila dan bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, 

mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Kepala Madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya 

sekolah secara teknis, akan tetapi seluruh aspek kegiatan lainnya turut menjadi 

tanggung jawab kepala madrasah, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan 

                                                      
5
Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. 
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hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitarnya. Tugas kepala madrasah sebagai 

pemimpin pendidikan rasanya semakin berat, mengingat cakupan atau ruang lingkup 

yang cukup luas. Dalam menjalankan tugasnya tersebut ia membutuhkan komitmen, 

kemauan keras, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

Di era globalisasi seperti saat ini, tantangan yang dihadapi oleh setiap 

lembaga pendidikan tidak hanya datang dari dalam, tetapi tantangan tersebut juga 

bisa datang dari luar terutama yang paling terasa sekali berkaitan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari hal tersebut, kepala 

madrasah dihadapkan pada tugas baru untuk melaksanakan pengembangan 

pendidikan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan demi meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

Dalam stuktur organisasi kepala madrasah mempunyai peran yang cukup 

krusial dalam memainkan perannya, seperti ‚sebagai seorang edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. Namun dalam perspektif 

kedepan kepala madrasah juga harus mampu berperan sebagai figur dan mediator 

bagi perkembangan masyarakat dan lingkungannya‛
6
. Untuk itu, kepala madrasah 

dituntut untuk selalu melahirkan terobosan-terobosan baru seiring dengan perubahan 

yang terus terjadi.  

Sekolah sebagai lembaga yang lebih sering berhubungan dengan manusia 

memiliki tingkat kesulitan yang cukup akut. Antara satu individu dengan individu 

lainnya mempunyai perbedaan, sehingga kepala madrasah diharuskan merancang 

                                                      
6
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Cet.10 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 98. 
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suatu strategi yang tepat untuk mewadahi perbedaan tersebut serta dapat 

memberikan motivasi kepada para sumber daya yang ada di sekolah khususnya guru 

dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu hal terpenting yakni 

berkaitan dengan disiplin guru.  

Efektivitas pendidikan formal mulai banyak dipertanyakan, komponen -

komponen pendidikan mulai disoroti, pelaksanaan pendidikan mulai mendapatkan 

perhatikan. Komponen kepala madrasah dan komponen guru banyak disoroti dan 

dituding menjadi penyebab kurang majunya pendidikan formal. Keduanya dianggap 

kurang kredibel dan kurang profesional dalam melaksanakan pendidikan Islam di 

madrasah. Juga termasuk kepada kepala madrasah dimulai dari ranah 

pengangkatannya, kompetensinya, hingga gaya kepemimpinannya. karena siapapun 

yang belum memenuhi kompetensi, secara teori belum bisa secara maksimal 

menahkodai organisasi yang berada di madrasah.Hal ini akan berimplikasi pada gaya 

kepemimpinannya selama menjabat, dia cenderung menerapkan gaya acuh terhadap 

yang dipimpinnya, dia juga bisa menerapkan gaya yang permisif ataupun otoriter. 

Artinya arah untuk memajukan organisasi dalam Madrasah kurang jelas, bahkan 

cenderung diabaikan tanpa pemikiran yang matang. 

Disiplin dalam sebuah organisasi, terlebih di sekolah sangat diperlukan agar 

kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif dan setiap guru beserta karyawan 

dalam organisasi sekolah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya. Depdikbud 

menyatakan tujuan disiplin dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1) Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik yang 

menunjang peningkatan mutu pendidikan  

2) Tujuan khusus yaitu: (a). Agar kepala madrasahdapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga sekolah, (b). Agar guru 

dapat melaksanakan proses belajar mengajar seoptimal mungkin dengan 

semua sumber yang ada disekolah dan diluar sekolah, (c). Agar tercipta 
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kerjasama yang erat antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan 

masyarakat untuk mengemban tugas pendidikan7. 
 

Berdasarkan uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa sikap disiplin 

diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar, pendidik, 

pelatih, pembina dan pembimbing siswa. Kepala Madrasah sebagai pemimpin 

merupakan unsur yang cukup mendapat sorotan, karena kepala madrasah yang 

berhubungan secara langsung dengan penerapan prinsip manajemen di sekolah. 

Ketercapaian pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan 

kepala madrasah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala 

madrasah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam sekolah yang bertugas 

mengatur semua sumber sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru dalam 

mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dan itu semua dapat diwujudkan 

oleh kepala madrasahyang berkualitas. Pernyatan tersebut juga ditekankan oleh 

Imam Gumawan bahwa ‚kepemimpinan kepala madrasah yang berkualitas tentu 

akan dapat memotivasi dan mendorong segenap potensi yang ada disekolah tersebut 

untuk berfungsi dan berperan secara maksimal
8
.‛ 

Sosok kepala madrasah sangat berperan sentral dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan sekolah. Kepala madrasah selain berfungsi sebagai administrator kepala 

madrasah juga berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan keputusan tertinggi di 

sekolah sekaligus dapat menindak tegas guru yang kurang disiplin dalam 

melaksanakan tugas sesuai tuntutan dan kode keguruan.  

                                                      
7
Mukhlis Caniago, Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan (online) 

(http://mukhliscaniago.wordpress.com/2015/10/26/profesionalisme-kinerja-guru menyongsong-masa-

depan-presented-by-muhliks/), Diakses Tanggal 15 Januari  2022. 

8
Zulfikar Hanafi, Kepemimpinan Kepala Sekolah (online) (http://masimamgun.blogspot. 

com/2016/06/kepemimpinan-kepala-sekolah/), Diakses tanggal 17 Januari 2022. 

http://mukhliscaniago.wordpress.com/2015/10/26/profesionalisme-kinerja-guru
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Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya peran kepala madrasah dalam menjalankan dan 

menggerakkan guru sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku tanpa ada intimidasi 

dan tekanan, maka dapat dipastikan guru akan professional, disiplin dan rajin dalam 

melaksanakan tugasnya, namun sebaliknya jika kepala madrasahdalam menjalankan 

dan menggerakkan guru tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku 

tanpa memperhatikan asas kebijakan maka dipastikan guru akan tertekan dan akan 

berjuang pada pelaksanaan tugas yang tidak professional bahkan guru cenderung 

membangkang dan malas masuk mengajar.  

Menurut Tamarli dalam Zulfikar Hanafi menjelaskan ‚kepala madrasah harus 

mampu meningkatkan disiplin di sekolah sehingga guru, karyawan dan siswanya 

merasa cinta kepada peraturan-peraturan atau disiplindisiplin yang berlaku di 

sekolah‛
9
. Oleh karena itu, kepala madrasah merupakan motor bagi suatu sekolah 

yang dipimpinnya. Mutu pendidikan akan baik bila disiplin di sekolah tercipta 

dengan baik.  

Jika yang diterapkan oleh Kepala Madrasah ialah hanya gaya yang acuh, 

tanpa kombinasi otoriter, dan demokratis, maka kemajuan madrasah tidak akan 

mencapai puncaknya, begitu juga sebaliknya. Pengaruh secara langsung dari ketidak 

tepatan penerapan gaya kepemimpinan ini, sangat dirasakan oleh para guru. 

Meningkat atau tidaknya kualitas dan profesionalisme sumber daya para guru, 

sangat bergantung dari bimbingan dan arahan Kepala Madrasah. Selama ini 

profesionalisme para guru terus dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Mereka 

                                                      
9
Zulfikar Hanafi, Kepemimpinan Kepala Sekolah (online) (http://masimamgun.blogspot. 

com/2016/06/kepemimpinan-kepala-sekolah/), Diakses tanggal 17 Januari 2022. 
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dianggap kurang bisa memaksimalkan potensi dirinya sendiri dalam mengajar, yang 

disebabkan kurang giatnya belajar dan kurang minatnya terhadap hal-hal yang baru. 

Kurang profesionalnya guru dianggap sebagai salahnya sendiri secara pribadi, 

padahal hal tersebut sangat berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan Kepala 

Madrasah. 

Oleh karena itu, gaya kepemimpinan Kepala Madrasah perlu direnovasi 

sedemikian rupa dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan keahliannya dalam 

memimpin; kedua menggantinya dengan Kepala Madrasah yang sudah memenuhi 

kompetensi atau setidaknya orang yang lebih baik. Jabatan Kepala Madrasah 

bukanlah hanya pajangan yang dikendalikan orang lain. Jabatan ini sangat penting 

untuk dipegang oleh orang yang kredibel dan berdaya saing tingggi agar Madrasah 

yang dipimpinnya cepat maju dan berkembang. Jika gaya kepemimpinan Kepala 

Madrasah sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka dia dapat membimbing para 

guru tentang berbagai cara peningkatan profesionalisme. Profesionalisme guru 

bukanlah perkara yang remeh, hal tersebut perlu dikembangkan dan ditangani oleh 

orang yang tepat, agar tidak stagnan.  

Sebagai tenaga pendidik, guru menjadi faktor penentu dalam peningkatan 

mutu pendidikan di madrasah. Oleh karena itu, para guru harus dapat meningkatkan 

kinerja dalam melaksanakan tugas, karena pendidikan di masa yang akan datang 

menuntut keterampilan profesi pendidikan yang bermutu. Kinerja guru yang 

profesional dapat menjadi keberhasilan dalam dunia pendidikan di masa yang akan 

datang. Profesionalisme guru adalah suatu tingkat penampilan seseorang dalam 
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melaksanakan pekerjaan sebagai guru yang didukung dengan keterampilan dan kode 

etik.
10

.  

Peningkatan profesionalisme mengajar guru sebagai sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi sangat penting, di samping untuk mewujudkan pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi, juga untuk mengantisapasi perkembangan masa depan yang 

penuh dengan tantangan. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, termasuk pembinaan atasan langsung. Di lembaga pendidikan dasar 

hingga menengah, pembina sebagai atasan langsung dari para guru adalah kepala 

sekolah madrasah. Kepala madrasah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi 

oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang 

akan diangkat menjadi kepala sekolah harus di tentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, 

usia, pangkat, dan integritas.
11

 Tugas kepala sering dirumuskan sebagai EMASLIM, 

yaitu Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan 

Motivator. Adapun kemampuan profesional kepala sebagai pemimpin pendidikan, 

yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang 

kondusif, sehingga guru-guru. 

 

 

 

 

                                                      
10

 Yunus Abu Bakar, Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan, (Surabaya:AprintA, 2009) h.10 

11
 Wahyosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahanya 

(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 84 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada Peningkatan Kompetensi Guru Melalui 

Kepemimpinan Kepala madrasah di Mts Negeri Morowali Kecamatan Bungku 

Tengah kabupaten Morowali  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Kepemimpinan Kepala madrasah di Mts 

Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah kabupaten Morowali perlu pemimpin 

yang integritas sehingga bisa membawa sekolah lebih maju dan membawa guru-guru 

menjadi profesional dalam bidangnya masing-masing. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan yang akan di 

bahas antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana Deskripsi Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Kepemimpinan 

Kepala madrasah di Mts Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

kabupaten Morowali? 

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

Kompetensi Guru di Mts Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

kabupaten Morowali? 
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D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan hasil pencarian Literatur yang dilakukan penulis, terdapat 

beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan dan memiliki 

keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya: 

Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Profesionalisme 

Guru Madarasah Tsanawiyah Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes  Tulisan 

ini merupakan Tesis yang ditulis oleh Alimudin, Mahasiswa Pascasarjana Program 

Magister Pendidikan  program studi manajemen Pendidikan islam IAIN Purwekerto 

jenis ini adalah kualitatif dan subyek utama penelitian MTs Nurul Ittihad, MTs Al-

Ma’arif Bumiayu, MTs Al-Ishlah Laren, dan MTs Muhammadiyah Bumiayu. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.
12 

Kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi Pedagogic 

guru fiqh di MTs Sayyid Yusuf Talango Tulisan ini merupakan Tesis yang ditulis 

siti nuramaliya Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Pendidikan  program 

studi manajemen Pendidikan islam Universitas Isam negeri Maulana Malik Ibrahim 

dengan hasil penelitian sebagai berikut : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) sebagai seorang supervisor, administrator, manajer, innovator, motivator dan 

leader, kepala madrasah mampu melaksanakan peran dan fungsinya sehingga mampu 

mempengaruhi guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik; (2) strategi yang 

dilaksanakan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

fiqih di MTs. Sayyid Yusuf adalah dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) 

                                                      
12

 Alimuddin, gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam peningkatan profesionalisme 

guru madarasah tsanawiyah di kecamatan bumiayu kabupaten brebes Mahasiswa Pascasarjana 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwekerto tahun 2018 (Tidak diterbitkan) 
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diklat dan pelatihan, mengadakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), dan pengadaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (3) 

dampak kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru fiqih dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan mampu membekali dan 

menambah kemampuan guru dalam bidangnya, pembelajaran yang dilakukan lebih 

berkualitas dari sebelumnya, memiliki guru yang berkualitas dapat membantu 

madrasah dalam mencapai visi dan tujuan madrasah serta dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat.
13

 

Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Mts 

Negeri 1 Bandar Lampung Tulisan ini merupakan tulisan Huda Anggi Pratama 

mahasiswa Pascasarjana UIN Lampung Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan 

hasil penelitian yaitu: Dari hasil penelitian bahwa kepemimpinan madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru sudah hampir maksimal, walaupun ada sedikit yang tidak 

seimbang antara guru dengan kepala madrasah tetapi disamping itu ada 

kesamaannya pula. Hal ini terlihat dari cara kepala madrasah memecahkan masalah 

selalu di laksanakan dengan bermusyawarah, selalu melibatkan guru, staf dan siswa 

walaupun terkadang sedikit ada konflik tetapi selalu bermusyawarah secara bersama. 

Kepala madrasah selalu menerima masukan dan kritikan dengan senang hati, terlihat 

dari komunikasi hubungan yang terjalin kepala madrasah dengan bawahan secara 

harmonis. Kepala madrasah selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di 

lembaga pendidikan dan memiliki sikap yang bijaksana, sopan, ramah, dan 

kekeluargaan yang tinggi.
14

 

                                                      
13

Nuramaliya, Kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

Pedagogic guru fiqh di MTs Sayyid Yusuf Talango Mahasiswa Pascasarjana UIN Lampung Raden 

Intan Lampung tahun 2018 (tidak diterbitkan) 
14

 Huda Anggi Pratama, Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja 
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Baharun, Hasan. ‚Peningkatan kompetensi 

guru melalui sistem kepemimpinan kepala madrasah.‛ Tulisan ini membahas tentang 

upaya peningkatan kompetensi guru melalui sistem kepemimpinan kepala madrasah. 

Untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang professional, kepala 

madrasah harus memiliki strategi jitu, meliputi; supervisi pendidikan, pendidikan 

dan pelatihan, pemberian motivasi secara continue, perubahan budaya kerja, agar 

supaya kompetensi guru sebagai elemen dasar pendidikan dapat terwujud. 

Kompetensi tersebut meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi personal, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
15

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nindia, Sisik. "Supervisi Akademik 

Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Madrasah." Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa supervisi akademik dilaksanakan oleh kepala madrasah MI Keji 

Kabupaten Semarang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak 

lanjut. Perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan dalam dua 

siklus, yaitu siklus semester pertama dan kedua. Sedangkan evaluasi dan tindak 

lanjut diberikan kepada guru-guru yang belum bisa menyelesaikan tugasnya seperti 

memetakan KD, membuat RPP atau PPI, menggunakan metode atau media yang 

tepat, dan lain sebagainya. Berdasarkan perolehan data, guru-guru merasa sangat 

terbantu dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Tindak lanjut 

supervisi akademik diberikan oleh kepala madrasah, guru senior yang, nara sumber, 

                                                                                                                                                       
Guru Di Mts Negeri 1 Bandar Lampung, Mahasiswa pascasasarjana Program Magister manajemen 

Pendidikan islam UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020 (tidak diterbitkan) 

15
Baharun, Hasan. ‚Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala 

Madrasah.‛ At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah 6.1 (2017): 1-26. 
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atau ahli. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi supervisi akademik meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal.
16

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Zainuddin, Zainuddin, Ananiah Ananiah, 

dan Wildan Saugi. ‚Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja 

Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Ihsan Anggana.‛.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran kepala sekolah diantaranya adalah sebagai pendidik yakni 

membentuk kelompok kerja yang aktif dan kreatif, pembinaan disiplin para guru dan 

pelaksanaan tugas-tugasnya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, peran 

kepala sekolah sebagai manajer yaitu dengan membuat indikator-indikator 

keberhasilan, seperti melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan baik didalam sekolah maupun diluar sekolah, 

peran kepala sekolah sebagai motivator diantaranya melalui pemberian motivasi dan 

penghargaan (reward). Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja 

para guru yaitu seperti pengelolaan honor guru yang kurang optimal, kedisiplinan 

sebagian guru-guru yang masih kurang, keterbatasan wawasan guru, kurangnya alat-

alat praktek dalam mengajar. peran kepala sekolah sebagai motivator diantaranya 

melalui pemberian motivasi dan penghargaan (reward). Adapun hambatan-hambatan 

yang mempengaruhi kinerja para guru yaitu seperti pengelolaan honor guru yang 

kurang optimal, kedisiplinan sebagian guru-guru yang masih kurang, keterbatasan 

wawasan guru, kurangnya alat-alat praktek dalam mengajar. peran kepala sekolah 

sebagai motivator diantaranya melalui pemberian motivasi dan penghargaan 

(reward). Adapun hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja para guru yaitu 

                                                      
16

Nindia, Sisik. "Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Di Madrasah." 
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seperti pengelolaan honor guru yang kurang optimal, kedisiplinan sebagian guru-

guru yang masih kurang, keterbatasan wawasan guru, kurangnya alat-alat praktek 

dalam mengajar.
17

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nihayati, Sri Hanik. "Gaya Kepemimpinan 

Situasional Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Mts Al 

Iman Gebang Purworejo.". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala MTs Al 

Iman Bulus Gebang Purworejo telah menerapkan gaya kepemimpinan situasional 

yang telah memenuhi empat indikator. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian: 

Pertama, kepala madrasah telah menerapkan gaya Telling yang dibuktikan dengan 1) 

memberikan pekerjaan kepada guru memberikan, dan bukan mendukung; 2) 

memberikan arahan sebelum melakukan pekerjaan. Kedua, kepala madrasah telah 

menyetujui gaya berjualan yang dibuktikan dengan 1) membuat aturan yang jelas; 2) 

memberikan kesempatan kepada guru untuk diundang; 3) kepala sekolah 

menerapkan demokrasi; 4) dapat menerima saran dari guru; 5) memberikan motivasi 

kepada bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan; 6) memberikan pujian dan insentif 

kepada guru ketika menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ketiga, kepala madrasah 

telah menyetujui gaya Berpartisipasi yang dibuktikan dengan: 1) kepala madrasah 

mampu mengambil keputusan sesuai dengan penyelesaian pekerjaan; 2) kepala 

madrasah aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Keempat, 

kepala madrasah telah menerapkan gaya Delegating yang dibuktikan melalui: 1) 

                                                      
17

Zainuddin, Zainuddin, Ananiah Ananiah, Dan Wildan Saugi. ‚Peran Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah Darul Ihsan Anggana.‛ Jurnal 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo 1.2 (2020): 179-187. 
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kepala madrasah memperbaharui pekerjaan guru; 2) kepala madrasah memberikan 

tanggung jawab kepada guru dalam menyelesaikan pekerjaannya.
18

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aminudin, Rahmayati M., Khouzaym M. 

Almasyarie, dan Hasan Mboti. "Peran Supervisi Kepala Madrasah Dalam 

Pengembangan Kompetensi Profesional Guru di MAN Model Kupang."  Hasil 

penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa peran kepala madrasah 

sangat penting dalam supervisi. pelaksanaan supervisi oleh kepala Madrasah 

sebanyak 2 kali dalam satu semester yaitu di awal semester dan akhir semester. 

Pelaksanannya dibantu oleh 1 orang guru yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari 

kepala madrasah. Hasil supervisi yang dilakukan  oleh kepala madrasah MAN Kota 

Kupang adalah mampu meningkatkan profesionalisme guru pada kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
19

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mustofa, Hamid. Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Beji Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, gaya kepemimpinan kepala madrasah di 

MI Ma’arif NU Beji adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kedua, fungsi 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah di MI Ma’arif NU Beji adalah 

fungsi kepemimpinan sebagai supervisor, fungsi kepemimpinan sebagai leader dan 

fungsi kepemimpinan sebagai manajer. Ketiga, tiga strategi yang dilakukan oleh 

kepala madrasah dalam meningkatkan mutu di MI Ma’arif NU Beji adalah dengan 

                                                      
18

Nihayati, Sri Hanik. "Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Mts Al Iman Gebang Purworejo." Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi 

Pengembangan Pendidikan Islam 4.2 (2019): 90-144. 

19
Aminudin, Rahmayati M., Khouzaym M. Almasyarie, Dan Hasan Mboti. "Peran Supervisi 

Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Di Man Model Kupang." Al 

Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 2.1 (2022): 13-24. 
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meningkatkan budaya kedisiplinan, meningkatkan kompetensi guru serta 

meningkatkan prestasi siswa.
20

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Fatia, Khairunnisa. Kepemimpinan 

Madrasah Kepala Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Mts Pelita Gedong Tataan 

Dari hasil penelitian bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru sudah terlaksana, hal ini terlihat dari 5 indikator yang ada dan sudah 

terlaksana. Indikator yang sudah terlaksana ialah; 1) kepala madrasah dalam 

memberikan motivasi, sudah terlaksana dengan kepala sekolah dalam memberikan 

motivasi biasanya dengan mengadakan pertemuan lalu memberikan pengarahan 

kepada guru untuk meningkatkan pembelajaran dan memberikan pujian kepada guru 

yang berprestasi. 2) kepala madrasah dalam memberikan penghargaan, sudah 

terlaksana dengan kepala madrasah memberikan piagam pengharagaam atau reward 

kepada guru yang berprestasi dan juga memberikan uang pembinaan sejumlah 

500ribu. 3) dari segi pemberian pelatihan kepala madrasah mengirimkan guru dalam 

pelatihan maupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru, selain 

itu diadakan pelatihan guru di madrasah yang diadakan 6 bulan sekali. 4) kepala 

madrasah dalam memberikan konsultasi, sudah terlaksana dengan kepala madrasah 

mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh guru sehingga kepala madrasah 

dapat memberikan solusi untuk dapat mengatasinya. 5) kepala sekolah 

melaksanakan supervisi akademik dengan melakukan kunjungan kelas pada saat 

proses pembelajaran berlangsung hal ini dilakukan kepala sekolah untuk mengetahui 

keefektifan proses pembelajaran megajar. yang lebih baik. Kata kunci: kepala 

                                                      
20

Mustofa, Hamid. Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Di Mi Ma'arif Nu Beji . Dis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022. 
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sekolah, kinerja guru 5) kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik dengan 

melakukan kunjungan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung hal ini 

dilakukan kepala sekolah untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran 

megajar. yang lebih baik. Kata kunci: kepala sekolah, kinerja guru 5) kepala sekolah 

melaksanakan supervisi akademik dengan melakukan kunjungan kelas pada saat 

proses pembelajaran berlangsung hal ini dilakukan kepala sekolah untuk mengetahui 

keefektifan proses pembelajaran megajar. yang lebih baik. Kata kunci: kepala 

sekolah, kinerja guru
21

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Qibtiyah, Mariyatul. Strategi 

Kepenimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mts Al-

Hidayah, Semaka, Tanggamus. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Kepala 

madsudah menguapayakan untuk sah MTs Al-hiddayah kinerja guru dengan cukup 

baik. Dari 7 indikator kepemimpinan kepala sekolyah semaka tanggamus sudah 5 

indikator yang terlaksana dengan cukup baik, sementara 2 indikator lainnya masih 

kurang terlaksana. 5 indikator yang sudah terlaksana tersebut adalah Memotivasi 

Semangat Kerja, Pembinaan Disiplin, Melakukan Kunjungan Kelas, menunjukan 

Sikap dan Prilaku Teladan yang Dapat Menjadi Panutan, dan Mengembangkan 

profesi guru lewat belajar kelompok dan pentaran. Sementara itu, 2 indikator yang 

belum sepenuhnya terlaksana adalah  Memberi Penghargaan, Membangun Kerja 

Aktif dan Kreatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepal madrasah MTs 

Al-hidayah semaka tanggamus sudah mengupayakan untuk meningkatkan kinerja 

guru dengan cukup baik walaupun masih ada yang penulis rasa peerlu di tingkatkan 

                                                      
21

Fatia, Khairunnisa. Kepemimpinan Madrasah Kepala Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Di Mts Pelita Gedong Tataan . Dis. Uin Raden Intan Lampung, 2021. 
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lagi terutama dalam memberikan penghargaan dan, membangun kerja aktif dan 

kreatif.
22

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jaelani, Ahmad. "Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Madrasah Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah 

Tsanawiyah Darunnajah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut."  Hasil pengujian 

hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah (X1) dan kompetensi guru (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru (Y). Artikel ini memiliki kesimpulan bahwa untuk 

meningkatkan kinerja guru secara maksimal dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kompetensi guru dan melaksanakan fungsi kepemimpinan kepala madrasah dengan 

optimal.
23

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Salam, Abdul, dan Muhammad Fadhil 

Alghi Fari Majid. ‚Peran Kepemimpinan dan Kebijakan Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Yogyakarta.‛ Hasil penelitian ini adalah: 

pertama, Kepala MAN 1 Yogyakarta sebagai pemimpin menjalankan perannya 

dengan memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, fasilitator, dan sebagainya 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, dilihat dari prestasi yang 

dicapai oleh MAN 1 Yogyakarta terdapat berbagai kualitas yang dicapai seperti 

kualitas dalam bidang penelitian, tahfidz (hafalan Al-Qur'an), agama, organisasi, 

program studi lanjutan luar negeri. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan kepala 
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Qibtiyah, Mariyatul. Strategi Kepenimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Mts Al-Hidayah, Semaka, Tanggamus . Dis. Uin Raden Intan Lampung, 2020. 
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Jaelani, Ahmad. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Dan Kompetensi Guru 

Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Darunnajah Kecamatan Cilawu Kabupaten 

Garut." Jurnal Pendidikan Uniga 14.1 (2020): 236-253. 
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sekolah Madrasah tidak terlepas dari ketiganya faktor pendukung seperti: loyalitas, 

komitmen dan integritas.
24

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurfitriah, Ermi. ‛Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Profesionalisme guru di Mts Al-Hikmah 

kedaton bandar Lampung.‛ Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

dilakukan di MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, dengan jumlah populasi 30 

orang. Data diambil dengan menggunakan 2 metode yaitu angket dan dokumentasi. 

Pengujian validasi instrumen kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan 

analisis korelasi sederhana (product moment). Uji persyaratan analisis terdiri dari uji 

normalitas, uji linieritas, dan uji homogenitas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan kepala 

Madrasah terhadap profesionalisme guru di MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung dengan variabel bebas korelasi dengan variabel terikat adalah 0,438 dan 

R2= 0,23,7 pada taraf signifikansi 10%. Hal ini berarti kontribusi variabel X 

(kepemimpinan kepala madrasah) terhadap variabel Y (kprofesional guru) adalah 

23,7%. Sehingga masih tersisa 76,3% faktor lain yang dapat mempengaruhi 

profesionalisme guru di MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung.
25

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Febrianti, Maulidia Sukma, Anwar 

Sa’dullah, and Zuhkhriyan Zakaria. "Strategi Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Mi Bahrul Ulum Bumiaji Kota Batu."   
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Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru di MI Bahrul Ulum Bumiaji 

adalah mampu menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Guru 

mampu mengelola kelas dan memahami karakter siswa. Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru adalah sebagai administrator, supervisor, leader, 

dan motivator. Dalam meningkatkan profesionalisme guru di MI Bahrul Ulum 

Bumiaji tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat 

mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru.
26

 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Deskripsi Peningkatan Kompetensi Guru Melalui 

Kepemimpinan Kepala madrasah di Mts Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah kabupaten Morowali  

2. Untuk mengetahui Langkah-langkah apa yang dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan Kompetensi Guru di Mts Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah kabupaten Morowali 

Adapun Kegunaan Penelitian yaitu: 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis 

yang mendalam tentang Langkah-langkah apa yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan Kompetensi Guru di Mts Negeri Morowali Kecamatan Bungku 

Tengah kabupaten Morowali. 
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Febrianti, Maulidia Sukma, Anwar Sa’dullah, And Zuhkhriyan Zakaria. "Strategi Kepala 

Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Mi Bahrul Ulum Bumiaji Kota Batu." Jpmi: 

Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 3.1 (2021): 70-79. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Penigkatan Kompetensi Guru 

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi dalam Bahasa Inggris disebut competency, merupakan kebulatan 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk 

kerja yang dicapai setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.
1
 Pengertian 

dasar kompetensi (competency) yaitu kemampuan atau kecakapan.
2
 Menurut Echols 

dan Shadly ‚Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan 

yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. 

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan 

memanfaatkan sumber belajar‛.
3
  

Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat 

dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang 

dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki 

kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang relevan dengan 

bidang pekerjaannya.
4
 Seseorang disebut kompeten dalam bidangnya jika 

pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya, serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) 

                                                      
1
 J.B Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik, (Klaten: 

Macanan Jaya Cemerlang,2008)h.17 

2
Jamil Suprihatiningkrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2014),h.97 

3
 J.B Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik, (Klaten: 

Macanan Jaya Cemerlang, 2008)h.17 

4
 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di Era Globalisasi,(Jakarta: Erlangga.2013), h.39 
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yang ditetapkan dan/atau diakui oleh lembanganya/ pemerintah. Dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dijelaskan bahwa: ‚kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan‛.
5
 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengertian kompetensi guru adalah pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang sebaiknya dapat dilakukan seorang guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standar kompetensi 

guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan 

pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
6
  

Berdasarkan penjelasan di atas guru dituntut untuk profesional dalam 

menjalankan perannya sebagai pengajar dimana guru harus bisa menyesuaikan apa 

yang dibutuhkan masyarakat dan jaman dalam hal ini yaitu kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Stephen P. Becker dan Jack 

Gordon mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep 

kompetensi, yaitu:
7
 

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya, 

seorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, 

dan proses pembelajaran terhadap warga belajar.  

                                                      
5
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2013), h.25 

6
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,h.7 

7
 Bernawi Munthe, Desain Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.2009),h.29 
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b. Pengertian (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki 

siswa. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan kegiatanharus memiliki 

pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi warga belajar di lapangan, 

sehingga dapat melaksanakan program kegiatan  

c. Keterampilan (skill), yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas 

atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan yang 

dimiliki oleh guru untuk menyusun alat peraga pendidikan secara sederhana.  

d. Nilai (value), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah 

menyatu dalam diri individu.  

e. Minat (interest), yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan 

yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, guru yang baik selalu 

tertarik kepada warga belajar dalam hal membina dan memotivasi mereka 

supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan. 

2. Jenis-jenis Kompetensi Guru 

Menurut Charles dalam Mulyasa mengemukakan bahwa: competency as 

rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition 

(kompetensi merupakan perilaku yang rasional untukmencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).
8
 Kompetensi yang harus 

dikuasai dan diterapkan oleh guru profesional dalam membelajarkan siswa atau 

peserta didik di kelas menurut Sudjana ialah mencakup : menguasai bahan atau 

materi pelajaran, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, 

menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, 

mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi belajar siswa, mengenal fungsi 

                                                      
8
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,h.25 
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dan layanan bimbingan dan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah, serta memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran.
9
 Sedangkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen No.14/2005 Pasal 

10 ayat 1 Dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 pasal 28 ayat 3 yang dikuti Jamil 

dalam bukunya dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional:
10

 

a. Kompetensi Pedagogik  

Secara etimologis kata pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, paedos dan 

agagos (paedos=anak dan agage = mengantar atau membimbing) karena itu pedagogi 

berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang 

pendidik. oleh sebab itu, pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik 

untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang.
11

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, 

kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta 

                                                      
9
Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta.2012),h19-20 

10
amil Suprihatiningkrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru.h.100 

11
Marselus R.Payong,Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika dan 

implementasinya,(Jakarta:PT.Indeks.2011),h.28-29 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
12

 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola 

proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga 

ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. Selain itu, 

dalam kompetensi ini seorang guru harus mampu:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.  

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi 

berbagai potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.  

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.  

9) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
13 

Lebih lanjut dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar 

Pendidik dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

                                                      
12

J.B Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik,h.23 

13
Imam Wahyudi,Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT.Prestasi 

Pustakarya,2012),h.22 
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kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurangkurangnya 

meliputi hal-hal sebagai berikut:
14

 

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola 

pembelajaran) 

b) Pemahaman terhadap peserta didik 

c) Perancangan pembelajaran 

d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

f) Evaluasi hasil belajar 

g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Jadi, harapannya guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang baik 

sehingga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya. 

b. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan wibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat 

pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru ada dalam 

kepribadiannya. Sulit bagi guru mendidik peserta didik untuk disiplin kalau guru 

yang bersangkutan tidak disiplin. Peserta didik akan menggugu dan meniru gurunya 

sehingga apa yang dikatakan oleh guru seharusnya sama dengan tindakannya. Guru 

                                                      
14

Jamil Suprihatiningkrum, Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru,)h.101-103 
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yang jujur dan tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik berbeda dengan 

guru yang mengajar karena tidak ada pekerjaan lain.  

Peserta didik dengan mudah membaca hal tersebut.
15

 Menurut Permendiknas 

No.16/2007, Kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup lima kompetensi 

utama yakni: 
16

  

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Selanjutnya pengertian lain, terdapat kriteria lain kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dalam konteks ini seorang guru harus 

mampu:
17
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 J.B Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik,h.21 

16
 Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Guru 

17
 Imam Wahyudi,Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru,h.25 
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1) Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

3) Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia.  
4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 
Guru merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa 

terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu guru 

dituntut memiliki kompetensi sosial memadai, terutama dalam kaitannya dengan 

pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pendidikan 

yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. dengan demikian guru diharapkan dapat 

memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, 

sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik serta 

masyarakat sekitar.
18

 

d. Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang 

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 
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 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h.175- 176 
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wawasan keilmuan sebagai guru.
19

 Kompetensi guru profesional menurut pakar 

pendidikan seperti Soediarto, sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, 

mendiagnosis dan memprognisis situasi pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi 

profesional perlu menguasai, antara lain: disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber 

bahan pelajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, 

pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan 

metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi 

pembelajaran dan pengetahuan terhadap penilaian serta mampu merencanakan, 

memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Sedangkan menurut Mulyasa, 

karakteristik guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah mampu 

mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan 

fungsinya dengan baik, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

sekolah, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam 

kelas.
20

 Dari standar kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus 

memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan kompetensi profesional 
1) Kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran 

Tentang kewajiban memanfaatkan media dengan mengambil dasar dari 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru yang merupakan salah satu dari standar pendidik dan tenaga 

                                                      
19

 Jamil Suprihatiningkrum, Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi & 

Kompetensi Guru,h.113 

20
 Jamil Suprihatiningkrum, Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi & 

Kompetensi Guru,h.119 
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kependidikan. Standar tersebut memuat daftar kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial yang terintegrasi dalam kinerja guru.  

2) Peningkatan kompetensi guru 

Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi 

dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan latihan yang 

seringdilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru, antara lain sebagai 

berikut ini.
21

  

a) Inhouse training (IHT) Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT 

dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam 

meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, 

tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain 

yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih 

menghemat waktu dan biaya. 

b) Program magang Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di 

industri/institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

professional guru. 

c) Kemitraan sekolah Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan 

bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atautempat mitra sekolah. 

Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa 

                                                      
21

 Raharjo, Peningkatan Kompetensi Guru dalam penyusunan KTSP: Studi tentang 

Efektifitas Program SSQ di Madrasah di Kabupaten Pati, (Semarang: IAIN Walisongo.2013), h.24-27 
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keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang 

mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.  

d) Belajar jarak jauh Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa 

menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, 

melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya,  

e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus Pelatihan jenis ini dilaksanakan di 

P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana 

program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, 

menengah, lanjut dan tinggi. 

f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksudkan untuk 

melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti 

menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran, dan lain-lain. 

g) Pembinaan internal oleh sekolah Dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guruguru 

yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas 

mengajar, pemberian tugastugas internal tambahan, diskusi dengan rekan 

sejawat dan sejenisnya. 

h) Pendidikan lanjut Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat 

dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun luar 

negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut akan 

menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam 

upaya pengembangan profesi guru. 
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Di samping kegiatan-kegiatan diklat sebagaimana disebutkan di atas, 

kegiatan-kegiatan non-diklat yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan 

peningkatan kompetensi guru, antara lain sebagai berikut
22

:  

a) Diskusi masalah pendidikan Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan 

topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.  

b) Seminar Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi 

ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam 

meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang 

kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya 

berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.  

c) Workshop Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat 

bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya.  

d) Penelitian Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan 

kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran. 

e) Penulisan buku/bahan ajar Bahan ajar yang dibuat guru dapat berbentuk diktat, 

buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. 

f) Pembuatan media pembelajaran Media pembelajaran yang dibuat guru dapat 

berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik 

(animasi pembelajaran). 

g) Pembuatan karya teknologi/karya seni Karya teknologi/seni yang dibuat guru 

dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau 
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Raharjo, Peningkatan Kompetensi Guru dalam penyusunan KTSP: Studi tentang 

Efektifitas Program SSQ di Madrasah di Kabupaten Pati,h.27-28 
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pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh 

masyarakat. 

B. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Pengertian Kepemimpinan  

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan 

kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone, 

semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin 

besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada 

pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang 

formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa 

wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.
23

 

Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut sebagai 

leadership yang berarti being a leader power of leading: the qualities of leader.
24

 

Namun secara terminology, ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli yang 

dipandang dari berbagai perspektif tergantung dari sudut mana para ahli memandang 

hakikat kepemimpinan. 

Menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi
25

 Sedangkan 
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kepemimpinan menurut Malayau S.P Hasibuan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
26

 

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan 

orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau 

proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. 

Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini 

dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu 

agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, 

penghargan, otoritas, dan bujukkan.
27

 

Pengertian lain menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai 

orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk 

dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses 

memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-

tujuan utama.
28

 

Banyaknya konsep definisi kepemimpinan yang berbeda hampir sebanyak 

jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih 

mempermudah pemahaman kita, maka akan diambil satu definisi yang kiranya 

mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. 

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara 
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pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang 

mencerminkan tujuan bersamanya. 

Kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain : 

a. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan 

atau bawahan (fllowers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan 

untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya 

karyawan, tidak akan ada pemimpin. 

b. eorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his 

or herpower) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang 

memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau 

kekuatan yeng berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai 

situasi. 

c. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap 

bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cignizance), 

keberanian bertindak dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri 

sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang 

lain (comminication) dalam mambangun organisasi.
29

 

Seorang pemimpin terutama harus mempunyai fungsi sebagai penggerak atau 

dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua 

dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi untuk 

mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasikan beberapa 
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komponen dalam kepemimpinan, yaitu: a. adanya pemimpin dan orang lain yang 

dipimpin, 

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasikan beberapa komponen dalam 

kepemimpinan, yaitu:  

a. adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin, 

b. adanya upaya dan proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang melalui 

berbagai kekuatan,adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan 

adanya kepemimpinan itu. 

c. kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi 

tertentu, 

d. pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya,  

e. kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun 

lingkungan eksternal.
30

 

2. Jenis-jenis kepemimpinan  

Berdasarkan pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dapat di 

bagi menjadi dua macam, yaitu:  

a. Kepemimpinan Tranformasional  

Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu 

kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau tranformasional. Istilah 

transformatif berinduk kepada kata to transfrom, yang bermakna 

mentranformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda.
31
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Menurut Raihan, dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah Transformatif, 

menyatakan bahwa tahun 1980-an menjadi saksi lahirnya konsep baru tentang 

transformatif. Teori ini sering dirujuk sebagai model kepemimpinan yang efektif, 

yang disusun berdasarkan perspektif hubungan leader-follower. Kepemimpinan 

transformasional merupakan sebuah proses dimana pemimpin mengambil tindakan-

tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang 

penting, untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka serta 

mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai 

kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat.
32

  

Kepemimpinan tranformasional merupakan kepemimpinan yang masih 

terbilang baru yang dipandang efektif untuk mendedikasikan perubahan, terutama 

pada situasi lingkungan yang bersifat transional.  

Model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan 

seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan 

tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin 

transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan 

mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui 

kredibilitas pemimpinnya. Hater dan Bass menyatakan bahwa "the dynamic of 

transformational leadership involve strong personal identification with the leader, 

joining in a shared vision of the future, or going beyond the self-interest exchange of 

rewards for compliance".
33
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Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang 

karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi 

mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan 

untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi 

kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka 

butuhkan. Seorang pemimpin dikatakan tranformasional diukur tingkat kepercayaan, 

kepatuhan, keagungan, kesetiaan, dan rasa hormat para pengikutnya. Para pengikut 

kepemimpinan transformasional akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih 

baik lagi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Beberapa karakteristik dari perilaku kepemimpinan transformasional antara 

lain:  

1) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi 

2) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan 

3) Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang 

4) Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan 

5) Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan 

6) Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru 

7) Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar motivasi 

yang bersifat materi 

8) Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas 

kepentingan pribadi dan golongan 

9) Mampu mengartikulasikan nilai inti/budaya tradisi untuk membimbing tradisi 

mereka bawahan.
34
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Fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan kapasitas 

anggota organisasi, komitmen dan kapasitas anggota yang semakin bertambah dan 

dianggap dapat menghasilkan usaha dan produktifitas yang lebih besar dan akan 

menjadi outcome yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Dalam kaitan ini, 

kepemimpinan transformasional lebih dilihat dalam konteks pendidikan. Terlebih 

lagi perubahan yang terjadi sekarang ini lebih komplek dan membutuhkan strategi 

yang jitu untuk menghadapinya. 

Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan paling tidak mengangkat tujuh 

prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis, yaitu :  

1) Simplikasi yaitu keberhasilan dari kepemimpinan pendidikan diawali dari 

sebuah visi yang menjadikan cermin dan tujuan lembaga pendidikan. 

2) Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap komponen 

organisasi pendidikan yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan 

adalah hal kedua yang perlu dilakukan. 

3) Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi 

‚pembelajaran‛ yang terjadi dalam organisasi pendidikan secara 

kelembagaan, kelompok, ataupun individual. 

4) Inovasi, yaitu keberanian secara berani dan bertanggung jawab melakukan 

suatu perubahan bilamana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan 

perubahan yang terjadi. 

5) Mobilitas, yaitu pengerahan seluruh sumber daya untuk melengkapi dan 

memperkuat setiap komponen pendidikan yang terlibat di dalamnya dalam 

mencapai visi dan tujuan. 
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6) Siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka 

sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. 

7) Tekad, yaitu tekad bulat untuk terus sampai pada akhir, tekad bulat-bulat 

untuk untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu 

diperlukan pula didukung oleh pengembangan disiplin spritualitas, emosi, 

dan fisik serta komitmen.
35

 

 

Dengan ketujuh prinsip tersebut, kepemimpinan transformasional dilembaga 

pendidikan untuk terus mengiring komponen lembaga pendidikan yang dipimpinnya 

ke arah stage pertumbuhan sivitas pembinaan dan pengembangan organisasi. 

b. Kepemimpinan Transaksional  

Menurut Burns pada kepemimpinan transaksional, hubungan antara 

pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar menawar 

antar keduanya. Karakteristik kepemimpinan transaksional adalah contingent reward 

dan management by-exception. Pada contingent reward dapat berupa penghargaan 

dari pimpinan karena tugas telah dilaksanakan, berupa bonus atau bertambahnya 

penghasilan atau fasilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan maupun 

pujian untuk bawahan terhadap upaya-upayanya. Selain itu, pemimpin betransaksi 

dengan bawahan, dengan memfokuskan pada aspek kesalahan yang dilakukan 

bawahan, menunda keputusan atau menghindari hal-hal yang kemungkinan 

mempengaruhi terjadinya kesalahan. Management by-exception menekankan fungsi 

managemen sebagai kontrol. Pimpinan hanya melihat dan mengevaluasi apakah 

terjadi kesalahan untuk diadakan koreksi, pimpinan memberikan intervensi pada 
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bawahan apabila standar tidak dipenuhi oleh bawahan. Praktik management by-

exception, pimpinan mendelegasikan tanggungjawab kepad bawahan dan 

menindaklanjuti dengan memberikan apakah bawahan dapat berupa pujian untuk 

membesarkan hati bawahan dan juga dengan hadiah apabila laporan yang dibuat 

bawahan memenuhi standar.
36

  

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang 

pemimpin menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin 

dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut 

didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja,penugasan 

kerja, dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional didasarkan pada otoritas 

birokrasi dan legitimasi di dalam organisasi. Pemimpin transaksional pada 

hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu 

dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, 

pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas 

organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggungjawab mereka, 

para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian 

penghargaan dan hukuman kepada bawahannya. Kepemimpinan transformasional 

berbeda dengan kepemimpinan transaksional dalam dua hal: a. Meskipun pemimpin 

transformasional yang efektif juga mengenali kebutuhan bawahan, mereka berbeda 

dari pemimpin transaksional aktif. Pemimpin transformasional yang efektif berusaha 

menaikkan kebutuhan bawahan.  

3. Gaya Kepemimpinan 
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Secara umum, tiga gaya kepemimpinan kepala madrasah yang paling luas 

dikenal adalah gaya kepemimpinan otokritas, demokratis dan laissez faire. Masing-

masing diuraikan sebagai berikut: 
37

 

a. Gaya kepemimpinan otokritas 

Gaya kepemimpinan otokritas ini meletakkan seorang kepala madrasah 

sebagai sumber kebijakan. Kepala madrasah merupakan segala-galanya. Guru, staf, 

dan pegawai lainnya dipandang sebagai orang yang melaksanakan perintah kepala 

madrasah. 

b. Gaya kepemimpinan demokratis 

Gaya kepemimpinan ini menyajikan ruang kesetaraan dalam pendapat, 

sehingga guru, staf dan pegawai lainnya memiliki hak yang sama untuk 

berkontribusi dalam tanggungjawab yang diembannya. 

c. Gaya kepemimpinan laissez faire 

Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak kepada guru, staf dan 

pegawai lainnya. Semua keputusan dalampelaksanaan tugas dan pekerjaan 

diserahkan sepenuhnya kepada guru, staf dan pegawai lainnya. 

C. Pengertian Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah terdiri dari dua kata yaitu ‚kepala dan sekolah‛. Kata 

kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga. Sedangkan sekolah berasal dari bahasa arab dari kata darasa, yadrusu, 

darsan wa darusun wa diri satun, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, 

menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Di lihat dari pengertian ini, 
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maka ‚sekolah berarti merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, 

menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya.‛
38

 menurut wahjosumidjo mengemukakan bahwa:  

Secara sederhana Kepala Madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga 
fungsisonal guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 
diselenggarakan proses belajar, mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi 
antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

39
 

 

Kepala Madrasah adalah merupakan seorang yang ditugasi oleh pihak ketiga, 

untuk memimpin suatu lembaga pendidikan Sekolah. Di dalam menjalankan 

tugasnya, Kepala Madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya 

manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang 

telah diberikan kepada mereka. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan kearah 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  

Kepala Madrasah bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, baik fungsi 

yang berhubungan dengan pencapain tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim 

sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien. Kepala Madrasah yang berhasil apabila memahami keberadaan Sekolah 

sebagai organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan 

Kepala Madrasah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin 

sekolah.
40
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Dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan kepemimpinan 

Kepala Madrasah adalah kemampuan menggerakkan semua personal satuan 

pendidikan atau sekolah dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan 

prinsip pedagodik atau tindakan (tingkah laku) diantara individu dan kelompok yang 

menyebabkan mereka bergerak kearah tercapainya tujuan pendidikan yang 

menambah penerimaan bersama bagi mereka. 

Kepemimpinan dalam suatu lembaga pendidikan sangat menentukan 

keberhasilan atau tidaknya suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuannya. 

Kepala Madrasah sebagai penanggungjawab pendidikan dan pembelajaran di sekolah 

hendaknya dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatunya telah 

berjalan dengan baik. Kepala Madrasah merupakan unsur vital bagi efektifitas 

lembaga pendidikan. Kegiatan kepemimpinan harus diselenggarakan oleh seseorang 

yang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dilingkungannya terdapat 

sejumlah orang yang harus bekerjasama untuk mencapai tujuan. 

Demikian pentingnya arti kepemimpinan Kepala madrasah dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa maju mundurnya suatu 

organisasi/lembaga banyak ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin.
41

 Sedangkan 

menurut Mujamil Qomar adalah kegiatan atau proses memimpin dalam 

mengendalikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
42

    Kepemimpinan 

merupakan kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan sekaligus 

mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam 
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bekerja terutama dalam  pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Istilah kepemimpinan merupakan terjemahan dari ‚leadership‛ yang berasal 

dari leader yang artinya pemimpin, ketua, kepala.
43

 Untuk memperluas pandangan 

terhadap pengertian kepemimpinan, para ahli berbeda-beda dalam 

mendefinisikannya, di antara definisi kepemimpinan adalah:  

1. Menurut Soetopo Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing 

suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu 

yaitu tujuan bersama.
44

 

2. Menurut Nawawi melihat kepemimpinan sebagai proses mengarahkan, 

membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan atau 

tindakan.
45

 

3. Robert G Owens, mengemukakan kepemimpinan sebagai keterlibatan yang 

dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang.
46

 

4. Jacobs kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang 

berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk 

melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.
47

 

5. Dubin, melihat kepemimpinan sebagai latihan otoritas dan pembuatan 

keputusan.
48
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6. Wirawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin 

menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma 

dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasi visi.
49

 

7. Kartono kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi dan mengarahkan 

tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau 

kelompok.
50

 

8. Menurut Asmara, kepemimpinan adalah tingkah laku untuk mempengaruhi 

orang lain agar mereka memberikan kerjasamanya dalam mencapai tujuan 

yang menurut pertimbangan mereka adalah perlu dan bermanfaat.
51

 

Beberapa definisi data pengertian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa 

kepemimpinan (leadership) adalah proses kegiatan seseorang yang memiliki seni 

atau kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinasikan menggerakkan individu-

individu tanpa dipaksa dari pihak manapun agar dapat bekerja sama secara teratur 

dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau dirumuskan.  

Faktor pemimpin dalam kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari faktor 

orang yang dipimpin, keduanya saling tergantung sehingga yang satu tidak mungkin 

ada tanpa yang lain. Kepemimpinan merupakan proses interaksi antara kedua belah 

pihak yakni pemimpin dan yang dipimpin dalam relasi manusia (human 

relationship). Dari uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan pendidikan adalah proses menggerakkan, mempengaruhi, 
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memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di lembaga pendidikan tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran 

dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya suatu organisasi. Allah Swt berfirman 

dalam surat Al-baqarah (2) : 30  
ُ  خَلِيفَة ضِ ُ  أرَُ  ٱؿ فِ  ُ  جَاعِل إِنِّ  ئِكَةِ ُ  مَلَ  ُ  لِل رَبُّكَ  قاَؿَ  ُ  وَإِذ  مَن فِيهَا عَلُ ُ  أتََج اْ ُ  قاَلُو ُ 
 لَا  مَا لَُ ُ  أَع ُ  إِنِّ  قاَؿَ  ُ  لَكَ  وَنػُقَدِّسُ  دِؾَ ُ  بَِِم بِّحُ نُسَ  فُ ُ  وَنَح ءَ ُ  ٱلدِّمَا فِكُ ُ  وَيَس فِيهَا سِدُ ُ  يُف
   لَمُوفَ ُ  تَع

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.‛

52
 

Allah Ta’ala memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam 

dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di al-Mala’ul A’la, 

sebelum mereka diadakan. Maka Allah berfirman, ‚Dan ingatlah ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para malaikat.‛ Maksudnya, hai Muhammad, ceritakanlah hal itu 

kepada kaummu. ‚Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.‛ Yakni, 

suatu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun, dan generasi 

demi generasi, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, dalam surat al-Faathir ayat 39 

yang terjemhnya: 

   

Terjemahnya: 

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa 
yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran 
orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan 
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pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain 
hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

53
 

Abdur Razaq, dari Muammar, dan dari Qatadah berkata berkaitan dengan 

firman Allah, ‚Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan 

membuat kerusakan padanya.‛ Seolah-olah Allah memberitahukan kepada para 

malaikat bahwa apabila di bumi ada makhluk, maka mereka akan membuat 

kerusakan dan menumpahkan darah disana. Perkataan malaikat ini bukanlah sebagai 

bantahan kepada Allah sebagaimana diduga orang, karena malaikat disifati Allah 

sebagai makhluk yang tidak dapat menanyakan apa pun yang tidak diizinkan-Nya. 

Adapun beberapa Hadist yang menjelaskan tentang kepemimpinan antara lain 

sebagai berikut: 

 

هُمَا الِلَُّّ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ   عَنْ  مَسْئُوؿٌ  وكَُلُّكُمْ  راَعٍ  كُلُّكُمْ  يػَقُوؿُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  الِلَُّّ  صَلَّى الِلَِّّ  رَسُوؿَ  أَفَّ  عَنػْ
 ُـ رَعِيَّتِوِ  مَا  بػَيْتِ  فِ  راَعِيَةٌ  وَالْمَرْأةَُ  رَعِيَّتِوِ  عَنْ  مَسْئُوؿٌ  وَىُوَ  أَىْلِوِ  فِ  راَعٍ  وَالرَّجُلُ  رَعِيَّتِوِ  عَنْ  وَمَسْئُوؿٌ  راَعٍ  الِْْ

 ُـ رَعِيَّتِهَا عَنْ  وَمَسْئُولَةٌ  زَوْجِهَا  رَعِيَّتِوِ  عَنْ  وَمَسْئُوؿٌ  راَعٍ  وكَُلُّكُمْ  رَعِيَّتِوِ  عَنْ  وَمَسْئُوؿٌ  سَيِّدِهِ  مَاؿِ  فِ  راَعٍ  وَالْْاَدِ

Artinya : 

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:‛Kalian adalah 
pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah 
pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 
Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan 
dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah 
pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian 
sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya

54
. 

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa 

dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap 
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perbuatan dan tindakan  memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap 

orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang  sama setiap orang membutuhkan 

pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana 

kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri 

dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas. Hadis lain juga mengemukakan 

anatara lain: 

 

عَةٌ  قاَؿَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  الِلَُّّ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنْ  ىُرَيػْرةََ  أَبِ  عَنْ  مَا ُـ ظِلُّوُ  إِلاَّ  ظِلَّ  لَا  يػَوْ َـ ظِلِّوِ  فِ  الِلَُّّ  يظُِلُّهُمْ  سَبػْ  الِْْ
 وَتػَفَرَّقاَ عَلَيْوِ  اجْتَمَعَا الِلَِّّ  فِ  تَََابَِّ  وَرَجُلَافِ  الْمَسَاجِدِ  فِ  مُعَلَّقٌ  قػَلْبُوُ  وَرَجُلٌ  رَبوِِّ  عِبَادَةِ  فِ  نَشَأَ  وَشَاب   الْعَادِؿُ 

 شِِاَلوُُ  تػَعْلَمَ  لَا  حَتََّ  أَخْفَى تَصَدَّؽَ  وَرَجُلٌ  الِلََّّ  أَخَاؼُ  إِنِّ  فػَقَاؿَ  وَجََاَؿٍ  مَنْصِبٍ  ذَاتُ  امْرَأةٌَ  طلََبػَتْوُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْوِ 
نَاهُ  فػَفَاضَتْ  خَاليًِا الِلََّّ  ذكََرَ  وَرَجُلٌ  يََيِنُوُ  تػُنْفِقُ  مَا  عَيػْ

Artinya : 

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda : ‚Ada tujuh golongan 
yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali 
naungan-Nya, yaitu : Pemimpin yang adil, Pemuda yang senantiasa beribadah 
kepada Allah Ta’ala, Seseorang yang hatinya senantiasa digantungkan 
(dipertautkan)‛ dengan masjid, Dua orang saling mencintai karena Allah, yang 
keduanya berkumpul dan berpisah karena-Nya. Seorang laki-laki yang ketika 
diajak [dirayu] oleh seorang wanita bangsawan yang cantik lalu ia menjawab 
:‛Sesungguhnya saya takut kepada Allah.‛Seorang yang mengeluarkan 
sedekah sedang ia merahasiakanny, sampai-sampai tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya dan seseorang yang 
mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air mata

55
. 

Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan seorang pemimpin 

berkewajiban mendengarkan. Ia wajib menjalankan hasil musyawarah. Setiap 

keputusan yang telah disepakati bersama wajib dilaksanakan karena itu merupakan 

amanat yang dibebankan kepadanya. Dalam hadits diatas diungkapkan keutamaan 

seorang pemimpin yang adil sehingga mendapatkan posisi pertama orang yang 

mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Hal ini menunjukkan begitu 
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beratnya menjadi seorang pemimpin untuk selalu adil dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan. 

D. Program Peningkatan Kompetensi Guru 

1. Pengertian Guru 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, secara teknis disebutkan istilah ‚tenaga pendidik (guru) adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan‛ 
56

 

Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaraan, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidikan diperguruan tinggi. Kelompok pendidik 

adalah guru,dosen, konselor, pamong pelajar, dan sebagainya.
57

 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidup peserta didik secara optimal. Tugas tenaga pendidik tidak 

hanya mengajar, tetapi juga mendidik, mengasuh, membimbing dan membentuk 

kepribadian peserta didik untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusia yang mampu mengisi lapangan kerja dan siap berwirausaha. 
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Menurut Ali Mudlofir ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam 

mengembangkan profesinya, yakni:
58

 

a. Guru bertugas sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar menekankan kepada tugas 

dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru 

dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, 

disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. 

b. Guru bertugas sebagai pembimbing. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai 

pembimbing memberi tekanan pada tugas memberikan bantuan kepada siswa 

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek 

mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, 

melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai- nilai 

para siswa. 

c. Guru bertugas sebagai administrator kelas. Tugas dan tanggung jawab sebagai 

administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan 

bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umunya. Namun demikian, 

ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan 

pada profesi guru. 

d. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Tanggung jawab mengembangkan 

kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari 

gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam 

praktik pengajaran. 

e. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Tanggung jawab mengembangkan 

profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, 
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menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. 

Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan oleh 

orang lain, kecuali oleh dirinya sendiri. 

f. Guru bertugas   untuk   membina   hubungan   dengan   masyarakat. Tanggung 

jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat 

berperan menempatkan madrasah sebagai bagian integral dari masyarakat serta 

madrasah sebagai pembaru masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan 

pengajaran di madrasah. 

 

Jenis kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang telah ditentukan oleh 

Keputusan Menteri Agama (KMA) dapat dijadikan sebagai dasar ukuran observasi 

sehingga dapat ditentukan dan dinilai guru yang telah memiliki kompetensi penuh 

dengan guru yang masih kurang memadai kompetensinya. Peraturan Menteri Agama 

menjelaskan bahwa kompetensi kepemimpinan. 

Peraturan Menteri Agama menjelaskan bahwa kompetensi kepemimpinan 

adalah kemampuan seorang guru untuk memengaruhi peserta didik yang di dalamnya 

mengandung serangkaian tindakan atau sifat tertentu terhadap peserta didik yang 

akan dipengaruhinya. Adapun indikator kompetensi kepemimpinan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru PAI adalah:  

a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan 

perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 

pembelajaran agama. 
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b. Kemampuan mengorganisasikan potensi yang dimiliki sekolah secara sistematis 

untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas 

sekolah.  

c. Kemampuan untuk seorang inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan 

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada lingkungan 

sekolah. 

d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada lingkungan sekolah serta menjaga keharmonisan 

hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Beragam unsur yang saling berkaitan yang mempengaruhi sukses 

tidaknya kegiatan pembelajaran. Guru yang mampu memberikan pencerahan 

kepada peserta didiknya dipastikan memiliki kompetensi sebagai seorang guru 

yang profesional.
59

  

Kompetensi guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan yang 

berdasarkan pertimbangan rasional karena proses pembelajaran merupakan sebuah 

proses yang rumit dan kompleks. Namun jika telah memiliki kompetensi layak maka 

guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Kompetensi leadership atau kepemimpinan sebagaimana yang dimakusd 

Permenag Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah 

dalam pasal 16 ayat 1 ada 4 yaitu:  

a. Kemampuan dalam Perencanaan Pembudayaan Islami  

Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama 

dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses 
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pembelajaran agama yakni seorang guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk 

mampu merencanakan segala kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bentuk pengalaman materi belajar. 

Handoko menjelaskan bahwa unsur perencanaan meliputi: 

1) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 

2) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
60

  

Guru dan pihak sekolah yang terkait membuat perencanaan yang 

terimplementasi dalam wujud pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku 

akhlak mulia. Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu 

periode waktu dan memilki tujuan. 

a. Kemampuan dalam Mengorganisasikan Potensi Sekolah  

Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis 

untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. 

Guru Pendidikan Agama Islam harus dituntut untuk melibatkan seluruh warga 

sekolah untuk mendukung dan melaksanakan pembudayaan pengamalan ajaran 

agama Islam dalam lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar pengamalan 

pembelajaran mampu berjalan secara optimal. Guru dan pihak sekolah serta segala 

unsur yang terkait secara bersamasama mengorganisasikan kegiatan pembudayaan 

secara sistematis. Pengorganisasian menurut Handoko ialah:  

1) Penentuan sumber daya dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi 
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2) Proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat 

membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan 

3) Penugasan tanggung jawab tertentu 

4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya.  

Mulyono dalam manajemen administrasi dan organisasi pendidikan, menurut 

George R. Terry langkah-langkah pengorganisasian yaitu:  

1) Memahami tujuan institusional 

2) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam rangka mencapai 

tujuan institusional 

3) Kegiatan yang yang memilki unsur kemiripan yang sama dikelompokkan 

dalam satu unit kerja. 

4) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja 

5) Menetapkan personal setiap unit kerja 

6) Menentukan hubungan kerja antarunit kerja.
61

 

b. Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam untuk menjadi inovator, 

motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor.  

Kemampuan sebagai inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan 

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada lingkungan sekolah, 

seorang guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mengajak, merangkul serta 

mendorong semua warga sekolah agar mau melaksanakan/mengamalkan ajaran 

agama Islam secara berkelanjutan. Guru Pendidikan Agama Islam juga dituntut untuk 
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mampu memberi contoh yang baik agar menjadi teladan bagi peserta didik dan warga 

sekolahnya. 

2. Jenis-Jenis Kompetensi Guru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 

Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat 

jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 

kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. 
62

 

Alasan kenapa kompetensi guru harus ditingkatkan hal ini berkaitan dengan 

Firman Allah pada surah An-Nahl ayat 43, yaitu: 

 

Ayat ini menggambarkan bahwasanya seorang guru harus lebih unggul 

terhadap muridnya baik dalam bidang kognitif, psikomotorik maupun afektif dan 

seorang guru harus memiliki inovasi dalam mengelola pembelajaran. Seorang murid 

biasanya lebih percaya kepada apa yang dikatakan gurunya dibandingkan oleh orang 

tuanya, maka dari itu seorang guru sebaiknya mentrasnfer ilmu pengetahuan yang 

positif, valid dan juga sesuai dengan usia peserta didiknya. 

a. Kompetensi Pedagogis 

Tugas utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik peserta didik baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru yang selalu bertatap muka langsung 

dengan peserta didik memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap utama untuk 
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menghadapi hidupnya di masa depan. Menurut Badan Nasional Pendidikan, yang 

dimaksud kompetensi Pedagogis adalah:
63

 

1) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan 

Sebagai seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang 

terkait dengan pendidikan. Pemahaman yang benar tentang konsep pendidikan akan 

membuat guru sadar posisi strategisnya di tengah masyarakat dan perannya yang 

besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. 

2)  Pemahaman tentang peserta didik 

Seorang guru harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami 

tahap perkembangan yang telah dicapainya, keunggulan, kemampuan, 

kekurangannya, dan hambatan yang dihadapi serta faktor yang mempengaruhinya. 

3) Pengembangan kurikulum atau silabus 

Seorang guru menggunakan buku sebagai bahan ajar. Guru dapat 

mengadaptasi materi yang akan diajarkan dari buku-buku yang telah 

distandarisasikan oleh Depdiknas, tepatnya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan 

(BSNP). 

4) Perancangan pembelajaran 

Guru mengetahui apa yang akan diajarkannya kepada peserta didik. Guru 

menyiapkan metode serta media pembelajaran setiap akan mengajar. 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

Inisiatif belajar harus muncul dari para guru pada anak- anak dan remaja, 

karena pada usia mereka umumnya belum memahami pentingnya belajar. Jadi, 
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seorang guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin 

tahu peserta didik. 

6) Evaluasi hasil belajar 

 Kesuksesan seorang guru bergantung pada pemahamannya terhadap 

penilaian pendidikan dan kemampuannya bekerja efektif dalam penilaian. 

7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya 

Seorang guru harus mampu memotivasi peserta didiknya, sehingga potensi 

yang dimiliki mereka berkembang secara maksimal. 

b. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian bagi seorang guru merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, stabil, arif, berakhlak mulia, 

berwibawa, dan kemudian dapat menjadi tauladan contoh bagi peserta didik. Secara 

perinci subkompetensi kepribadian menurut Muhammad Anwar (2018:48) terdiri 

dari: 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esnsial: Bertindak 

sesuai dengan norma hukum dan sosial; bangga sebagai guru yang profesional; 

dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam kehidupan. 

2) Kepribadian yang dewasa memiliki esensial: menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. 

3) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, madrasah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 
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4) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esenisal: bertindak 

sesuai dengan norma agama, iman dan taqwa, jujur, suka menolong, ikhlas, dan 

memiliki perilaku yang pantas diteladani peserta didik. 

5) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang 

disegani. 

c. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk: 1) berkomunikasi lisan dan tulisan; 2) menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi secara fungsional; 3) bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, tenaga kependidikan dan masyrakat atau orang tua?wali peserta didik.
64

 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini 

memiliki subkompetensi dengan indikator esensial menurut sebagai berikut:
65

 

1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik 

dan guru dapat memahami keinginan dan harapan peserta didik. 

2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan: misalnya bisa berdiskusi tentang masalah-masalah yang 

dihadapi peserta didik dan solusinya. 
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3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. Contohnya guru bisa memberikan 

informasi tentang bakat, minat dan kemampuan peserta didik kepada orang tua 

peserta didik. 

d. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang harus dikuasai oleh seorang guru mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di madrasah dan subtansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
66

 

Seorang guru tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, 

tetapi memahaminya secara luas dan mendalam. 

 Oleh karena itu, peserta didik harus selalu belajar untuk memperdalam 

pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya. Menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan yang dikutip dari Jejen Musfah 
67

 kompetensi profesional 

adalah: 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang meliputi: 1) Konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 

menaungi koheran dengan materi ajar; 2) Materi ajar yang ada dalam kurikulum 

madrasah; 3) Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; 4) Penerapan konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan 5) Kompetisi secara profesional dalam 

konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 
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Meriam menyarankan bahwa kompetensi profesional yang harus dimiliki 

seorang guru sebagai mana yang dikutip dari Muhammad Anwar, yaitu:
68

 

1) Memahami motivasi para peserta didik; 

2) Memahami kebutuhan belajar peserta didik; 

3) Memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik; 

4) Mengetahui kebutuhan masyarakat para pengguna pendidikan; 

5) Mampu menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran; 

6) Memiliki keterampilan mendengan dan berkomunikasi (lisan dan tulisan); 

7) Mengetahui bagaimana menggunakan  materi yang akan diajarkan dalam 

praktik kehidupan nyata; 

8)  Memiliki pandangan yang terbuka untuk memperkenankan peserta didik 

mengembangkan minatnya masing-masing; 

9) Memiliki keinginan untuk terus memperkaya pengetahuannya dan melanjutkan 

studinya; 

10) Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program 

pembelajaran. 

3. Perencanaan dan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru 

a. Perencanaan program peningkatan kompetensi guru 

Perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan 

segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan
69

. Dalam mendesain aktivitas program peningkatan kompetensi 
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guru, para penyelenggara harus mempertimbangkan tiga faktor, yaitu: bentuk, 

jangka waktu dan partisipasi.
70

 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. 

Kegiatan yang bagus dan sukses merupakan indikasi dari perencanaan yang matang 

sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut kompri (2017: 109) 

pentingnya perencanaan didasarkan pada kenyataan sebagai berikut: 

1) Keberhasilan organisasi dan keefektifan madrasah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan perencanaan; 

2) Perencanaan memfokuskan pada tujuan yang hendak dicapai; 

3) Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian dan mengantisipasi 

permasalahan; 

4) Perencanaan memberikan arah bagi pengambilan keputusan; 

5) Perencanaan diperlukan sebagai dasar monitoring dan pengawasan. 

Menurut Ahmad Susanto 
71

merumuskan perencanaan merupakan penetapan 

jawaban kepada enam pertanyaan berikut: 

a) Tindakan apa yang harus dikerjakan? 

b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? 

c) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan? 

d) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? 

e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? 

f) Bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu? 
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Menurut Arikunto dan Jabar yang dikutip dari Ashiong, pengertian program 

secara umum adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Lebih lanjut lagi 

Arikunto yang dikuti dari Ashiong mengatakan ada tiga pengertian penting dan 

perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:
72

 

a) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; 

b) Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak 

berkesinambungan; 

c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 

Menurut Bustamar dkk yang dikutip dari Anen menyebutkan bahwa jenis 

perencanaan program adalah:
 73

 

a) Perencanaan dari Atas ke Bawah (Top Down Planning) Perencanaan ini dibuat 

oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi, misalnya pemerintah pusat 

yang selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke tingkat 

provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Perencanaan ini di sebut juga 

sebagai perencanaan makro atau perencanaan nasional. 

b) Perencanaan dari Bawah ke Atas (BottonUp Planning) Perencanaan ini dibuat 

oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi, misalnya 

dibuat di provisi/kabupaten/kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat. 

Perencanaan ini dapat pula dibuat oleh kepala sekolah untuk disampaikan ke 

Kepala Dinas Pendidikan setempat, atau guru kepada kepala sekolah. 
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c) Perencanaan Menyerong ke samping (Diagonal Planning) Perencanaan ini dibuat 

oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level bawah di luar 

struktur organisasinya. 

d) Perencanaan Mendatar (Horizontal Planning) Perencanaan mendatar biasanya 

dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektor oleh pejabat selevel. 

Misalnya, perencanaan peningkatan sumber daya manusia melibatkan pejabat 

Departeman Pendidikan, Departeman Agama, Departeman Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Departeman Kesehatan, dan Departeman Sosial. 

e) Perencanaan Menggelinding (Rolling Planning) Perencanaan menggelinding 

dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek dinilai setiap 

tahun pencapaian kinerjanya, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya sehingga 

perencanaan jangka menengah tercapai. Demikian seterusnya. Perencanaan ini 

menghasilkan rencana tahunan, rencana lima tahunan ataua rencana strategi 

(rentra). 

f) Perencanaan Gabungan Atas ke Bawah dan sebaliknya Bawah ke Atas (Top 

Down Planning and Botton-Up Planning) Perencanaan ini dibuat untuk 

mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pembuatannya melibatkan partisipasi 

aktif kedua belah pihak. 

 Kepala sekolah harus mampu melaksanakan perencanaan. Dalam 

perencanaan terlibat pengambilan keputusan kepala madrasah. Oleh karena itu, 

perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan 

penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Rencana yang baik akan 
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merumuskan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah. Menurut Karwati 

dan Donni (2013: 143) penentuan tujuan dan sasaran penting bagi sekolah karena:
74

 

a) Tujuan atau sasaran bersifat memberikan arah bagi perencanaan pengelolaan 

madrasah; 

b) Dengan adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh madrasah, maka 

akan memotivasi guru, staf, dan pegawai lainnya untuk bekerja dengan optimal; 

c) Tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha yang akan dicapai oleh madrasah; 

d) Dengan adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan pengalokasian sumber 

daya untuk tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh madrasah; 

e) Tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun 

rencana operasional madrasah serta pemilihan alternatif keputusannya; 

f) Tujuan atau sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang ingin dicapai oleh 

madrasah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan langka strategis. Ini bearti 

bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah bisa dipakai sebagai 

standarisasi. 

Jadi, perencanaan program peningkatan kompetensi guru adalah suatu 

persiapan yang disusun secara baik dan sistematis pada kegiatan atau aktifitas yang 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru yang ada di madrasah 

tersebut. 

b. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru 

 Setelah melakukan perencanaan terhadap program, maka langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan menurut Georgie R. 
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Terry yang dikutip dari Muhammad Rohan
75

 adalah upaya menggerakkan orang- 

orang atau karyawan sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai keinginan dan 

berusaha untuk mencapai sasaran lembaga dan anggota lembaga yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

Seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang 

paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak 

berhubungan dengan aspek- aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi 

pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan orang-orang dan sumber daya lainnya dalam organisasi, dalam rangka 

pencapaian tujuan. 
76

 

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat berhasil, kurang 

berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai 

atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai 

unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian 

sasaran suatu program. 

 Kepala madrasah harus berusaha mengubah kesadaran guru, membangkitkan 

semangat dan mengilhami bawahan atau anggota organisasi untuk mengeluarkan 

usaha ekstra dalam mencapai tujuan organisasi tanpa merasa ditekan atau tertekan.
77

 

4. Program-Program Peningkatan Kompetensi Guru di Madrasah 
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Program-program yang dapat dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi gurunya adalah: 

a. Supervisi Pendidikan. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membentuk para guru di madrasah dalam melakukan 

pekerjaan secara aktif. 

b. Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya 

pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui beberapa proses dan 

mekanisme agar tercipta hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pemberian Motivasi secara Continue. Motivasi adalah suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

d. Perubahan Budaya Kerja. Perubahan budaya kerja merupakan suatu variasi dari 

corak hidup yang diterima, yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya 

difusi penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
78

 

Adapun menurut Raharjo program yang dapat dilakukan oleh kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru bisa melalui kegiatan pendidikan 

dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:
79

 

1) Inhouse Training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang 

telah ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan; 
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2) Program magang. Program magang ini adalah pelatihan yang dilaksanakan di 

industri atau instansi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

professional guru; 

3) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan 

bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu; 

4) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan 

tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat 

tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya; 

5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di 

LPMP atau P4TK dan lembaga lain yang diberikan wewenang, dimana 

program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, 

menengah, lanjut dan tinggi; 

6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. 

7)  Pembinaan internal oleh sekolah. Dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-

guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas 

mengajar, pemberian tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat 

dan sejenisnya; 

8) Pendidikan lanjut. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat 

dilaksnakan dengan memberikan tugas belahar, baik di dalam maupun di luar 

negeri bagi guru yang berprestasi. 

Menurut Dewi Susanti, dkk adapun program- program yang dapat dilakukan 

oleh kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru adalah:
80

 

                                                      
80

Dewi Susanti, dkk . 2017. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

guru. Edudeena, (Online), 1 (2), Diakses pada 25 April 2020). h. 79 
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1) Memberikan pembinaan. Secara umum pembinaan yang dilakukan kepala 

madrasah dengan memberikan kiat-kiat agar guru lebih giat, lebih semangat, 

lebih disiplin lagi dari sebelumnya; 

2) Pendidikan dan pelatihan. Kepala madrasah mengirim guru-guru untuk 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang 

peningkatan kompetensi guru; 

3) Aktif dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Forum MGMP sangat 

berperan penting dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, karena dalam 

forum MGMP para guru bisa salng sharing dengan sesama profesi guru yang 

mengajar mata pelajaran yang sejenis. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk 

menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam proses penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELTIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah ‚suatu jenis penelitian yang 

menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang diamati‛.
1
 Penelitian kualitatif juga dimaknai sebagai ‚penelitian 

yang memanfaatkan wawancaara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang‛.
2
 Sedangkan 

menurut Spradly penelitian kualitatif adalah ‚penelitian yang terbentuk siklus yang 

diawali dari pemilihan masalah, dilanjutkan dengan pembuatan pertanyaan, 

membuat catatan atau perekaman dan kemudian dianalisin‛.
3
 Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis informasi berupa kata-kata 

dari nara sumber melalui serangkaian pertemuan yang telah ditentukan. Dengan kata 

lain, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan peneliti 

dalam mendeskripsikan data baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang 

bersumber dari orang lain perilaku yang diamati. Penggunaan metode kualitatif 

                                                      
1
Robert C. & Stern J. Tailor, Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993), h. 5. 

2
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 5. 

3
 M. Subana Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), h. 19. 



73 
 

 

 

dalam penelitian ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama, 

menyesuaikan dengan mtode kulaitatif mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengarahan bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4
 

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor 

sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa ‚metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati‛. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 

berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data 

uraian hasil pengamatan peneliti terhadap masalah yang diteliti.  

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun 

rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Rancangan penelitian 

merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian. 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis yaitu suatu rancangan penelitian yang 

meneliti beberapa kejadian yang terjadi pada suatu komunitas. Rancangan penelitian 

akan memberikan gambaran awal yang jelas dan terarah kepada penelitian tentang 

proses kegiatan penelitian. Jadi, sebagai sebuah gambaran awal, rancangan 

penelitian diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi peneliti untuk memasuki 

tahapan-tahapan penelitian selanjutnya, terutama pengumpulan data dan analisis 

data. 

                                                      
4
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h.  5. 
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Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum 

dilaksanakan. Karena dimana kegiatan merencanakan mencakup komponen-

komponen penelitian yang diperlukan. Sehubungan dengan hal ini Lincoln dan Guba 

dalam buku lexy J. Moleong, mendefinisikan ‚rancangan penelitian sebagai usaha 

merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukan 

secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-

masing‛.
5
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian proposal Tesis ini terletak di Mts Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah kabupaten Morowali 

B. Kehadiran Peneliti 

1. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian dalam penelitian kualitatif mutlak 

hukumnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang 

akurat di lapangan, maka peneliti harus terjun lansung di lokasi penelitian tersebut. 

Dalam penelitian kulaitatif kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen 

utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah 

sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian.  

Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh 

data tersebut. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang 

mengamati secara intens terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 

Untuk itu, para informan yang akan diwawancarai oleh Penulis akan diupayakan 

                                                      
5
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 236. 
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mengetahui status Penulis yaitu sebagai peneliti, sehingga diharapkan dapat 

memberikan informasi yang akurat dan valid.  

C. Sumber Data  

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive dan 

bersifat snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang peneliti harapkan.
6
 Sedangkan yang dimaksud snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar. Dasar pertimbangan digunakannya teknik snowball sampling ini 

adalah karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap akan lebih representatif 

baik ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam pegembangan data.
7
 

Proses penelitian dianggap valid apabila criteria data yang diperlukan dapat 

terpenuhi. Oleh karena itu, data merupakan hal yang mutlak diperlukan demi 

kelengkapan penyusunan proposal tesis, karena data penelitian adalah informasi 

utama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian 

dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan data 

kepustakaan, hal ini Penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dengan melakukan observasi terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang 

                                                      
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 300 

7
 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian 
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berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun sumber data 

dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan 

informasi pada peneliti melalui serangkaian proses interview. Menurut Burhan 

Bungin, ‚data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama dilapangan‛
8
. Sejalan dengan pendapat tersebut, Husein Umar 

mengemukakan bahwa ‚data primer merupakan data yang terdapat dari sumber 

pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti‛
9
. Berdasarkan kedua pendapat di atas 

dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang 

merupakan subjek pertama yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-

catatan yang berkenaan dengan objek penelitian. Husein Umar mengemukakan ‚data 

sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau 

diagram‛
10

. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung 

kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan-catatan 

kegiatan, rancangan kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

informan. 

3. Data kepustakaan 

                                                      
8
Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research. Pengentar Metodologi Ilmiah, 

(Bandung: Torsito, 1978), h. 155. 

9
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Data kepustakaan merupakan sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku 

dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Data kepustakaan juga memiliki peranan yang penting terhadap 

kelengkapan penelitian, karena isi studi kepustakaan dapat berbentuk ‚kajian teoritis 

yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian 

yang hendak dipecahkan melalui penelitian‛ Oleh karena itu, data kepustakaan dapat 

digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan dalam penelitian yang 

berfungsi sebagai pembanding antara hasil penelitian dilapangan dengan teori yang 

digunakan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik/Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

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

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
11

 Penelitian sangat memerlukan 

teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong 

mengemukakan ‚penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif‛
12

. Dengan demikian, penentuan 

teknik atau alat untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting, karena 

berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh 

data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang Penulis akan 

gunakan. Obervasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadab permasalahan di lokasi penelitian. LexyJ.Moleong mengemukakan 

bahwa observasi adalah ‚pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian‛
13

, sementara Burhan Bungin 

menambahkan bahwa pengamatan dan pencatatan langsung tersebut menggunakan 

panca indera‛
14

.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi 

dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Lexy J. Moleong 

mengemukakan ‚wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data‛
15

. Seangkan Prabowo 

dalam Andi Prastowo menambahkan wawancara adalah ‚metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan 

bercakap-cakap secara tatap muka‛
16

. Dengan demikian, teknik wawancara dapat 

memperjelas informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena melalui 

wawancara peneliti dapat memperoleh data yang dibutukan secara rinci. Untuk itu 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, h. 125. 
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diperlukan metode wawancara yang akan membantu mengarahkan peneliti dalam 

pengumpulan data secara tepat dan terperinci. 

Penulis memilih wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh informasi atau data secara lebih rinci dan teknik wawancara yang 

akan digunakan adalah teknik wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan 

definisi dari teknik wawancara ini yakni ‚wawancara terarah yang dilakukan secara 

bebas dan mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh pewawancara‛
17

.    

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara 

bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan 

yang diwawancarai (informan) dan menanyakan informasi yang diperlukan secara 

bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. 

Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara kepada informan, 

apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan metode yang 

sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah ‚pewawancara tidak harus 

terlibat dalam kehidupan sosial informan‛
18

. Hal ini menggambarkan, posisi peneliti 

dalam penelitian untuk mengumpulkan data tersebut yaitu bersifat non partisipan, 

artinya peneliti hanya sekedar melaksanakan proses penelitian dan tidak terlibat 

dalam menentukan kebijakan tetang pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 

keagamaan. 
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Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian kualitatif, Cet.2, h. 110. 
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Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan 

teknik wawancara bertahap yang akan Penulis laksanakan sebagai berikut: pertama, 

peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. 

Kedua, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan 

atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. Ketiga, peneliti mengadakan 

pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara 

tersebut. Keempat, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk 

merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan 

kelima, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Keenam, 

peneliti mencatat atau merekam data atau informasi yang diberikan oleh informan. 

Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat 

data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan 

informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan akurat, 

sehingga dapat memenuhi kriteria keakuratan data dalam karya ilmiah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah 

dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan 

tertulis, berupa arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Sugiyono mengmukakan bahwa dokumen yakni ‚catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yaitu setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan 

peristiwa masa lalu‛
19

. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono dokumentasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen 
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ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b) Dokumen sekunder, 

jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang 

tersebut
20

. Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang 

mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung 

dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini.  

Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian 

adalah ‚mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain‛
21

. Sedangkan 

Nasution dalam Andi Prastowo mengemukakan ‚keuntungan bahan tulisan ini antara 

lain adalah bahan itu telah ada, telah siap sedia dan siap pakai
22

‛. Dengan demikian 

penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, 

karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan 

informan, sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini 

merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh 

data yang valid.  

Penggunaan dokumen untuk keperluan penelitian itu dikarenakan beberapa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut Moleong alasan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Dokumen…digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan 

mendorong; 
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Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Cet.V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya sangat alamiah 

sesuai dengan kontekas; 

d. Murah dan tidak sukar diperoleh, dan 

e. Hasil kafian isi akan membuka kesempatan dan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki
23

. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan data yang 

berasal dari dokumentasi sangat penting dalam penelitian, karena data dokumen 

dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian secara gamblang, hal 

tersebut sangat menguntungkan bagi peneliti.  

E. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrument yang digunakan. 

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan diperoleh melalui instrumen 

yang ada merupakan alat pengumpulan data, yang harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan data empiris, sebab data yang salah 

(tidak menggambarkan data empiris) dapat menyesatkan peneliti sehingga 

kesimpulan yang dibuat merupakan data yang tidak empiris. Sebagaimana yang 

dikemukakan Nana Sudjana bahwa keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan 

oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (rumusan masalah penelitian)diperoleh melalui instrumen. 

Sehubungan dengan kegiatan ini, penulis akan mempergunakan instrumen penelitian 

yang berupa pedoman observasi, pedoman interview dan dokumentasi. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data dan keterangan dari berbagai informan yang telah berhasil dikumpulkan 

selanjutnya akan dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh 

gambaran yang lebih lengkap dan utuh agar memudahkan peneliti dalam menarik 

kesimpulan terhadap hasil penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong 

mengemukakan bahwa: ‚analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar‛
24

. 

Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

penyusunan hasil penelitian, karena dari hasil analisis tersebut data dapat 

diklasifikasikan menurut jenis permasalahan tertentu, hal memudahkan peneliti 

untuk melihat berbagai kemungkinan kurang lengkapnya data, sehingga dapat 

dilengkapi kembali melalui teknik pengumpulan data di lokasi penelitian.  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi 

dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan oleh Matthew B. 

Milles dan A. Michael Hubarman, sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam pengertian etimologi berarti pengurangan atau 

pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan 

sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan 
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Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX h. 03. 
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penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan
25

. 

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‚kasar‛ yang muncul 
dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data 
berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif

26
. 

  

Berdasarkan uraian di atas, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara 

dengan memotong atau mengurangi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi 

permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya, karena 

dalam penulisan karya ilmiah bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku. 

Dengan demikian berbagai kata-kata yang kurang signifikan tersebut harus dibuang 

agar uraian informasi menjadi lebih mudah dipahami. 

2. Penyajian data 

Langkah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam 

model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut, hal ini dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman: 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami 
membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan yang tepat…dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa 
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa 
ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 
pengujian data

27
. 

 

                                                      
25

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.II, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 1001. 

26
Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, (Cet.I, Jakrta: UI 

Press, 2005), h. 15-16. 

27
Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, h.17. 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan 

tahap kedua setelah mereduksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, jadi data 

yang telah direduksi oleh peneliti tersebut disusun kembali dan disajikan dalam 

bentuk tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema atau klasifikasi permasalahan, hal ini 

mudahkan dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut. Selain itu, 

fungsi dari pengklasifikasian data berdasarkan tema permasalahan adalah membuat 

data yang telah di reduksi tersebut menjadi lebih teratur berdasarkan pokok-pokok 

permasalahan, sehingga memudahkan peneliti menuliskannya dalam bentuk laporan 

penelitian secara utuh. 

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang telah 

disajikan sehingga penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat. Matthew B. 

Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis 
kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, 
yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi

28
. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebelum melakukan 

penarikan kesimpulan mengenai arti atau makna dari data yang telah disajikan, 

Penulis harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut, agar dapat 

menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-

data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan 

                                                      
28

 Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, h. 19. 
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penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang 

dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti 

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara: Perpanjangan 

Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan 

data tercapai.  

1. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.
29

 Dengan perpanjangan pengamatan ini, 

peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata 

tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.30 Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali 

lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh 

sudah benar atau masih ada yang salah. 

2. Ketekunan Pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

                                                      
29

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

h. 248. 

30
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6. 272. 
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pasti dan sistematis.
31

 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek 

soalsoal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau 

tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, eneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati.
32

 Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah 

dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasidokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam bagi anak tunanetra. 

3. Triangulasi  Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.
33

 Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data 

tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya. 

                                                      
31

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

Cet. 6, h. 272. 

32
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. 6, h. 273. 

33
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BAB IV 

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI KEPEMIMPINAN KEPALA 

MADRASAH DI MTS NEGERI MOROWALI KECAMATAN BUNGKU 

TENGAH KABUPATEN MOROWALI 

A. Deskripsi Peningkatan Kompetensi Guru melalui Kepemimpinan Kepala 

Madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten 

Morowali 

1. Perencanaan Program Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

Perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh kepala madrasah 

dalam merumuskan suatu program yang akan dilaksanakan kedepannya, biasanya 

dalam suatu lembaga pendidikan kepala madrasah betanggung jawab untuk 

membuat program kerja tahunan. Adapun perencanaan program di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah dibuat atau direnacana pada akhir ajaran dan 

sebelum tahun ajaran baru, kepala madrasah membuat atau merencanakan program 

kerja tahunan khususnya program kerja tahunan kepala madrasah tanpa melibatkan 

guru maupun pegawai lainnya, ketika program sudah direncanakan atau dibuat maka 

dilaporkan kepada yayasan.  

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida selaku kepala 

MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, beliau mengungkapkan sebagai 

berikut: ‚Perencanaan dalam merumuskan program tahunan kepala madrasah itu 

biasanya saya membuat diakhir tahun ajaran atau sebelum tahun ajaran baru ketika 
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program sudah dirumuskan maka saya memberikan laporan kepada pihak yayasan 

tentang program yang saya buat‛
1
 

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Muh. 

Afdal Sonaru selaku guru bahwa, 

‚Kepala madrasah merencanakan atau merumuskan program tahunan pada 
sebelum tahun ajaran baru, dan dan tidak melibatkan guru-guru dan lainnya. 
Muh. Afdal Sonaru mengungkapkan sebagai berikut: ‚Pada saat menyusun 
program kepala madrasah itu dilakukan sebelum libur semester genap atau 
sebelum tahun ajaran baru, biasanya beliau merancang program itu sendiri 
kami selaku guru-guru tidak dilibatkan‛.

2
 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh guru-guru yang lain berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan guru-guru di MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah, guru-guru mengungkapkan bahwa, 

‚Kepala madrasah membuat program itu sebelum tahun ajaran berakhir dan 
sebelum tahun ajaran baru, dan kepala madrasah juga tidak melibatkan guru-
guru maupun para staf lainnya dalam membuat atau merencanakan program 
kerja tahunan kepala madrasah, ketika rapat kerja kepala madrasah 
menyampaikan program kerja tahunan yang beliau buat sebelumnya.‛

3
 

Kepala madrasah membuat program kerja tahunan mengacu pada tugas 

kepala madrasah dan jobdisk yang harus dilaksanakan kepala madrasah. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Maida selaku 

kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, beliau mengungkapkan 

sebagai berikut ‚Yang menjadi acuan saya dalam membuat program kerja tahunan 

ini ialah tugas kepala sekolah dan job disc kepala sekolah‛
4
 

                                                      
1
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 

2
Muh. Afdal Sonaru (30 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 2 Oktober 2022 

3
Herlina dkk (43 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 2 Oktober 2022 

4
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 
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Adapun program kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru di 

MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah ialah dengan mengikutkan guru-

guru di madrasah untuk mengikuti pelatihan di luar madrsah dan di dalam madrasah, 

kepala madrasah melakukan supervisi terhadap guru, pemberian motivasi, dan 

melakukan pembinaan terhadap guru-guru. Hal ini sebagaimana berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah 

tentang program peningkatakan kompetensi guru yang dilakukan di madrasah beliau 

mengungkapkan: 

‚Untuk program buat meningkatkan kompetensi guru itu diantaranya, 
supervisi guru, mengikutkan guru jika ada pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Kemenag atau lembaga lainnya, melaksanakan pelatihan dalam lingkup 
madrasah yang mana pematerinya ialah guru yang mengikuti pelatihan di luar 
madrasah, pemberian motivasi untuk guru setiap pertemuan atau rapat, 
melakukan pembinaan terhadap guru-guru‛

5
 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hamzah selaku guru pada saat 

wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengungkapkan sebagai berikut: 

‚Biasanya setiap ada kegiatan yang dilaksanakan dikementerian agama seperti 
pelatihan atau pertemuan untuk bimbingan guru, maka setelah bimbingan 
dilaksanakan 2 atau 3 hari kemudian didalam lingkungan madrasah diakan 
kembali berdasarkan pengalaman yang didapat oleh guru yang mengikuti 
kegiatan diluar madrasah‛

6
 

a. Kompetensi Pedagogik 

Adapun program untuk kompetensi pedagogik kepala madrasah mengikutkan 

atau menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan di luar madrasah dan guru-guru 

diwajibkan membuat RPP sebelum menyampaikan pembelajaran dikelas hal ini agar 
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 

6
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pembelajaran peserta didik tersusun secara terencana, hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Maida selaku kepala Madrasah, beliau mengungkapkan: 

‚Kompetensi pedagogik inikan berarti pemahaman atau pengetahuan guru, nah 
biasanya pihak sekolah mengikutkan atau menugaskan beberapa guru untuk 
mengikuti pelatihan diluar madrasah seperti yang diadakan oleh kemenag dan 
lembaga-lembaga lain. Selain mengikuti pelatihan guru-guru diwajibkan 
membuat RPP sebelum masuk ke kelas menyempaikan materi pada hari itu, 
setiap guru wajib membuat RPP dan Silabus‛

7
 

Hal ini senada dengan Maidapa yang disampaikan oleh Muh. Afdal Sonar 

selaku guru yang mengikuti pelatihan/inhouse training yang diadakan oleh kemenag 

tentang guru profesional dimana disana membahas tentang model pembelajaran serta 

cara penyusunan RPP pada saat wawancara yang dilakukan peneliti, beliau 

mengungkapkan ‚Baru-baru ini saya mengikuti Inhouse training tentang guru 

profesional, disana membahas tentang bagaimana model pembelajaran seperti 

menyusun RPP‛
8
 

b. Kompetensi Profesional 

Kemudian untuk program kompetensi profesional, MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah melakukan pembinaan profesionalisme guru yang 

diadakan oleh pengawas pembina kementerian agama. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Maida selaku kepala Madrasah, beliau mengungkapkan: 

‚Baru-baru ini madrasah mengadakan pembinaan profesionalime guru, yang 
diadakan oleh pengawas pembina kementerian agama, dalam kegiatan ini guru-
guru dibina untuk menjadi guru yang profesional dalam melakukan 
pembelajaran terhadap siswa. Guru-guru dibina untuk menjadi lebih kreatif 
dan menyesuaikan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa ketika memilih 
materi yang akan disampaikan, guru-guru juga dibina untuk menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan pembelajaran‛

9
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 
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Muh. Afdal Sonaru (30 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 2 Oktober 2022 
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Dari wawancara di atas, madrasah melakukan pembinaan agar lebih kreatif 

dan menyesuaikan kebetuhan dan tingkah perkembangan siswa saat memilih materi 

yang disampaikan.  

c. Kompetensi Sosial 

Kemudian untuk program kompetensi sosial, guru-guru tidak boleh 

berkelompok, guru-guru harus berbaur atau bersosialisasi dengan sesama guru dan 

tenaga kependidikan, menjaga kedekatan dengan siswa agar tidak terlalu akrab. Hal 

ini berdasarkan hasil wawancara dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau 

mengungkapkan: 

‚Untuk sosial guru, di madrasah ini guru-guru tidak boleh membuat seperti 
kelompok agar tidak ada yang merasa disisihkan setiap guru harus 
bersosisalisasi dengan guru-guru yang lain serta pegawai dan menjalin 
kerjasama antar guru, apabila ada guru yang kemana-mana selalu berdua atau 
bertiga dengan orang yang sama maka saya akan menegur mereka agar mereka 
juga bersosialisasi atau bergaul dengan guru-guru yang lain. Terhadap siswa 
guru-guru tidak boleh terlalu akrab dengan siswa hal ini agar guru disegani 
oleh siswa‛

10
 

Dari wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah, disampaikan bahwa 

sosialisasi yang dilakukan guru-guru, tidak bisa dilakukan secara berkelompok agar 

sosialisasi bergaul dengan guru-guru yang lain. 

d. Kompetensi Kepribadian 

Sedangkan untuk program kompetensi kepribadian, guru-guru dituntut untuk 

disiplin mulai dari kedatangan sampai kerapian guru dalam berpakaian agar dapat 

menjadi teladan bagi peserta didik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan:  

                                                                                                                                                       
Morowali, 2 Oktober 2022 

10
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 
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‚Dalam kepribadian guru biasanya kedisiplinan guru, kemudian kerapian serta 
akhlak dan perilaku guru lebih ditingkatkan lagi agar dapat menjadi contoh 
buat siswa-siswanya, jam masuk disini kan jam 6.30 maka guru-guru wajib 
datang sebelum jam 6.30. apabila ada guru yang datang terlambat berturut-
turut maka akan ditegur agar tidak terlambat lagi‛

11
 

Ungkapan kepala madrasah di atas senada dengan hasil wawancara peneliti 

dengan guru-guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah pada 

tanggal 4-10 Oktober 2022, guru-guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku 

Tengah menyatakan bahwa kepala Madrasah melakukan supervisi terhadap guru, 

menugaskan beberapa guru-guru apabila ada pelatihan diluar madrasah, memberikan 

motivasi disetiap pertemuan atau rapat, kepala madrasah sering mengontrol guru-

guru ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas, melakukan pembinaan 

terhadap guru-guru.
12

 

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Husnia selaku guru di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah, beliau mengungkapkan bahwa ‚kepala 

madrasah menugaskan beberapa guru untuk mengikuti pelatihan diluar madrasah, 

kepala madrasah juga melakukan supervisi serta berkeliling madrasah untuk 

mengontrol kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas dan setiap ada 

pertemuan atau rapat kepala madrasah selalu memberikan motivasi kepada guru-

guru agar lebih berkembang dan terampil lagi dalam mengajar‛.
13

 

Selain mengikutkan atau menugaskan guru-guru untuk ikut pelatihan kepala 

madrasah juga melakukan pembinaan terhadap guru-guru. 
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 2 Oktober 2022 
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Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Muh. Afdal Sonaru selaku guru sekaligus, beliau mengungkapkan ‚ada, dengan cara 

pembinaan dari kepala madrasah mengadakan supervisi, dari supervisi itu kepala 

madrasah melihat bagaimana cara guru mengajar, serta meliat RPP dan adminitasi 

sekolah itu dicek sampai guru ngajar‛
14

 (wawancara dengan ibu AL di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah, Sabtu, 7 September 2019). 

Adapun pembinaan kepala madrasah menurut AS berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengungkapkan sebagai berikut: 

‚Untuk pembinaan itu ada, biasanya setiap ada kegiatan yang dilaksanakan 
dikementerian agama seperti pelatihan atau pertemuan untuk bimbingan guru, 
maka setelah bimbingan dilaksanakan 2 atau 3 hari kemudian didalam 
lingkungan madrasah diakan kembali berdasarkan pengalaman yang didapat 
oleh guru yang mengikuti kegiatan diluar madrasah‛ (wawancara dengan 
Bapak MaidaS di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, Kamis, 5 
September 2019). 

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 25 September 2022, pada saat observasi di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah kepala madrasah mengelilingi madrasah 

untuk mengontrol proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru didalam kelas. Dan 

pada ruang guru berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 26 September 2022 peneliti melihat tidak ada guru-guru yang berkelompok. 

Program kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs 

Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah berdasarkan data yang peneliti peroleh 

dari dokumentasi program kerja tahunan kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah, ialah supervisi pendidikan dan pembinaan terhadap guru. 

                                                      
14

Muh. Afdal Sonaru (30 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 2 Oktober 2022 
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Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa 

informan ialah pelatihan, pemberian motivasi, dan juga pelatihan internal. 

e. Kompetensi Kepemimpinan 

Sedangkan untuk program kompetensi kepemimpinan, guru-guru disamping 

sebagai pengajar juga menjadi memimpin, membimbing, dan mengarahkan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aspek kepemimpinan guru dalam 

pembelajaran di kelas sangat penting karena dengan kemampuan memimpin yang 

tinggi, guru tidak hanya mampu memengaruhi sisiwany untuk belajar materi-materi 

ajar dengan baik melainkan memengaruhi aspek sikap dan perilaku mereka, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Pelaksanaan Program Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

Setelah melakukan perencanaan maka langkah selanjutnya ialah 

melaksanakan program yang telah direncanakan sesusai dengan perencanaan yang 

sudah disusun. Adapun untuk pelaksanaan program di atas, di MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah dilaksanakan dengan waktu yang fleksibel atau tidak 

terjadwal, ketika ada pelatihan maka kepala madrasah memilih guru untuk 

ditugaskan mengikuti pelatihan di luar madrasah dan kemudian melaksanakan 

pelatihan secara internal dengan pematerinya adalah guru yang ditugaskan tadi. 

Sedangkan untuk mengontrol pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dilakukan 

setiap hari oleh kepala madrasah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan sebagai 

berikut: 

‚Pelaksanaannya menyesuaikan kegiatan pelatihan misalnya seperti pelatihan 
inhouse training tentang pengembangan kurikulum, jadi menyesuaikan kapan 
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ada pelatihan diluar madrasah. Beda lagi dengan pelaksanaan supervisi itu 
diadakan setiap sebulan sekali tetapi dalam satu minggu saya melakukan 
kunjungan ke kelas-kelas ketika pembelajaran berlangsung.‛

15
 

Wawancara di atas, pelaksanaan kegiatan pelatihan inhouse training tentang 

pengembangan kurikulum, menyesuaikan tentang pelatihan di luar madrasah. 

a. Proses pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru 

1) Kompetensi pedagogik 

Adapun untuk pelaksanaan program kompetensi pedagogik pelaksanaannya 

menyesuaikan dengan waktu kegiatan pelatihan yang akan diikuti, hal ini 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau 

mengungkapkan:  

‚Pelaksanaannya fleksibel menyesuaikan dengan kapan ada pelatihan dari luar 
madrasah, biasanya ketika ada yang mengikuti pelatihan di luar maka setelah 
itu kami melakukan pelatihan secara internal dimana yang memberikan materi 
ialah perwakilan guru yang ditugaskan mengikuti pelatihan diluar‛

16
 

Hasil wawancara ini memberi informasi bahwa saat ada yang mengikuti 

pelatihan di luar madrasah, setelah itu kami melakukan pelatihan internal oleh 

perwakilan guru. 

2) Kompetensi profesional 

Adapun kompetensi profesional pelaksanaannya menyesuaikan dengan 

kegiatan pelatihan yang akan diikuti, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan: 

‚Untuk pelaksanaannya semua menyesuaikan dengan pelatihan yang diadakan 
di luar madrasah untuk pelatihan intra juga. Selain itu juga saya mengadakan 

                                                      
15

Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

16
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 
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pengecekan terhadap administrasi guru-guru dalam melakukan pembelajaran 
seperti RPP dan Silabus‛

17
 

Kompetensi professional yang dimaksud adalah penguasaan materi 

pembelajaran yang lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan materi 

kulikulum yang menaungi materi pelajaran dan menguasai metodologi keilmuannya. 

3) Kompetensi sosial 

 Pelaksanaan pada program kompetensi sosial yang dilakukan oleh kepala 

madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah ialah setiap hari 

dimana kepala madrasah melakukan pengontrolan ruang guru dan melihat interaksi 

guru dengan sesama guru dan pegawai lainnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan, ‚Nah kalo 

untuk sosial ini setiap hari, jadi saya mengontrol guru-guru yang ada diruang guru 

agar saling bersosialisasi antar sesama guru maupun tenaga pendidik, untuk saling 

berkomunikasi dan menjalin kerjasama antar sesama guru dan tenaga 

kependidikan.‛
18

 

4) Kompetensi kepribadian 

Adapun pelaksanaan pada kompetensi kepribadian kepala sekolah setiap hari 

memperhatikan kedisiplinan, perilaku dan kerapian para guru dan tenaga 

kependidikan, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida selaku 

kepala madrasah, beliau mengungkapkan: 

‚Untuk kompetensi kepribadian sendiri ini sama halnya dengan yang sosial 
tadi ya setiap hari, jadi saya biasanya memperhatikan kedisiplinan, perilaku 
serta kerapian guru maupun tenaga pendidik. Nah jika ada guru yang kurang 
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

18
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 
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disiplin, perilakunya kurang bagus terhadap siswa atau berpakaian yang tidak 
rapi akan saya tegur‛

19
 

Hal di atas senada dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Maidajis T Dumo selaku guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

beliau mengungkapkan: 

‚...... jika pelatihan internal sekolah biasanya dengan kepala sekolah dan 
dengan guru-guru yang lain baru-baru ini melakukan pelatihan pembuatan 
RPP, Penyusunan silabus, penyusunan program semester, penyusunan program 
tahunan, dan jurnal-jurnal lainnya. Untuk pelatihan internal pematerinya ialah 
guru yang ditugaskan mengikuti pelatihan diluar yang kemudian memberikan 
penjelasan atau materi serta berbagi pengalaman yang dia dapat selama 
mengikuti pelatihan kepada guru-guru yang lain‚.

20
 

Program kepala madrasah MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

dalam meningkatkan kompetensi guru diantaranya ialah: mengikutkan guru-guru di 

madrasah untuk mengikuti pelatihan di luar madrsah dan di dalam madrasah, kepala 

madrasah melakukan supervisi terhadap guru, pemberian motivasi secara kontinue, 

dan melakukan pembinaan terhadap guru-guru. 

5) Kompetensi kepemimpinan 

Adapun pelaksanaan pada kompetensi kepemimpinan untuk pengembangan 

sekolah, seperti memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan 

proses pembelajaran murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah 

yang relevan. Oleh karena itu, perlu melibatkan orangtua atau wali murid dan 

masyarakat dalam pengembangan sekolah. 
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

20
Ajis T Dumo (45 tahun), Guru MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, 

wawancara, Morowali, 25 Oktober 2022 
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b. Hasil dari Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru 

Setelah kepala madrasah melaksanakan program tersebut maka adapun hasil 

yang di dapat dari program yang telah terlaksana adalah guru-guru lebih memahami 

bagaimana cara membuat silabus, RPP, memakai metode dan media yang sesuai 

dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, lebih memahami materi yang akan 

disampaikan, mengelami perkembangan dalam menggunakan metode serta media 

yang kreatif dalam pembelajaran. Dalam hal komunikasi guru-guru mengalami 

kemajuan dan berkomunikasi dengan baik mulai dari sesama guru, guru dan pegawai, 

guru dan siswa, serta guru terhadap orang tua dan masyarakat sekitar, sedangkan 

dalam hal kepribadian guru mereka lebih disiplin dalam hal kedatangan dan 

melakukan pembelajaran, dan berperilaku sesuai dengan Maidaturan sehingga dapat 

menjadi teladan bagi peserta didik. Tidak semua guru mengalami perkembangan, ada 

sebagian guru yang masih belum berkembang dari pemilihan metode serta media 

yang monoton hanya itu-itu saja sehingga peserta didik merasa bosan dengan 

pengajaran guru tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada Maida selaku kepala madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku 

Tengah pada tanggal 25 Oktober 2022. 

1) Kompetensi Pedagogik 

Hasil pada kompetensi pedagogik guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah diantaranya: 

a) Pemahaman guru terhadap peserta didik 

Tidak semua guru memahami kebutuhan serta sejauh mana pemahaman 

peserta didik, Hal ini bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida selaku 

kepala Madrasah, beliau mengungkapkan ‚Tidak semua guru dapat memahami siswa 
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tentang apa yang sebenarnya diperlukan siswa dan sejauh mana pemahaman siswa 

tentang pembelajaran itu, ada sebagian guru yang paham akan hal itu dan ada juga 

yang tidak‛
21

 

b) Pengembangan kurikulum atau silabus guru 

Guru lebih memahami bagaimana pembuatan silabus yang baik dan benar, 

Hal ini bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida selaku kepala Madrasah, 

beliau mengungkapkan ‚Guru biasanya mengambil materi atau bahan ajar yang akan 

diajarkan kepada siswa itu meliat dari buku yang sudah ditentukan oleh pemerintah 

atau buku LKS siswa. Dan guru lebih memahami bagaimana cara membuat silabus 

itu sendiri‛
22

 

c) Guru merancang pembelajaran 

Sebelum melakukan pembelajaran guru-guru merancang dan menyiapkan 

metode dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan. Hal ini bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan Maida 

selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan ‚Dalam merancang pembelajaran 

sebelum guru melakukan pembelajaran dikelas itu biasanya guru-guru menyiapkan 

atau merancang metode apa yang akan digunakan serta media apa yang akan dipakai 

untuk pembelajaran dengan menyesuaikan materi apa yang akan disampaikan pada 

hari itu‛
23

 

2) Kompetensi Profesional 

                                                      
21

Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

22
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

23
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 



102 
 

 

 

a) Penguasaan materi dalam pembelajaran 

Adapun hasil pada kampotensi professional guru di MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah ialah dalam penguasaaan materi guru lebih menguasai 

materi yang akan diajarkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Maida selaku kepala madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah, beliau mengungkapkan sebagai berikut ‚Guru lebih menguasai 

materi yang akan diajarkan, karena sebelum mereka melakukan pembelajaran mereka 

terlebih dahulu memahami materi yang akan diajarkan pada hari itu‛
24

 

b) Penguasaan struktur dan metode guru dalam pembelajaran  

Tidak semua guru mengalami perkembangan dalam menggunakan metode 

serta media dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan sebagai 

berikut: 

‚Tidak semua guru mengalami perkembangan akan hal penggunaan metode 

serta media dalam pembelajaran, ada guru yang kreatif dalam menggunakan metode 

dan media untuk pembelajaran dan ada juga guru yang masih saja memakai metode 

yang ceramah terus menerus tanpa menggunakan media untuk pembelajaran‛
25

 

3) Kompetensi sosial 

a) Kemampuan berkomunikasi guru dengan sesama guru dan pegawai di MTs 

Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

                                                      
24

Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 

25
Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 
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Kemampuan guru bagus dalam berkomunikasi dengan sesama guru maupun 

dengan pegawai lainnya. hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan sebagai berikut 

‚Komunikasi antar guru itu sangat baik biasanya saat jam istriahat mereka saling 

ngobrol atau berkomunikasi membahas tentang hal-hal seperti anak yang bermasalah 

dan lain sebagainya‛
26

 

b) Kemampuan berkomunikasi guru dengan peserta didik di MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah 

Kemampuan guru baik dalam menjalin komunikasi dengan peserta didik, dan 

kepala madrasah membatasi kedekatan antara guru dan peserta didik agar peserta 

didik tahu batasan dia dan guru. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau mengungkapkan sebagai 

berikut ‚Komunikasi guru dan siswa itu juga baik, tetapi saya mengingatkan guru-

guru untuk membatasi kedekatan mereka hal ini agar siswa tau batasannya terhadap 

guru‛ (wawancara dengan Bapak Maida di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah, 4 September 2019). 

c) Kemampuan guru berkomunikasi dengan orang tua peserta didik serta masyarakat 

di sekitar MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

Komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik baik, biasanya jika ada 

anak yang bermasalah dan lain sebagainya guru akan memanggil orang tua peserta 

didik tersebut, selanjutnya melakukan pembicaraan atau diskusi antara guru dan 

orang tua peserta didik tentang permasalahan yang ada. Untuk setiap wali kelas 
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Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 
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berkomunikasi dengan orang tua peserta didik melalui grup Whatsapp. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Maida selaku kepala 

madrasah, beliau mengungkapkan sebagai berikut: 

‚Komunikasi guru dan orang tua itu baik juga, biasanya ketika ada siswa 

yang bermasalah maka orang tua dari siswa itu akan dipanggil dan didiskusikan 

dengan orang tua tentang siswa itu. Untuk setiap wali kelas itu ada mempunyai grup 

WA dengan orang tua siswa jadi komunikasinya melalui grup tersebut‛
27

 

4) Kompetensi kepribadian 

a) Kepribadian guru 

Setelah mengikuti program guru-guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah lebih disiplin lagi dalam hal kedatangan serta dalam hal masuk ke 

kelas untuk melakukan pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah, beliau 

mengungkapkan sebagai berikut ‚Guru-guru lebih disiplin dalam hal kedatangan 

serta masuk mengajar‛
28

 

b) Akhlak dan perilaku guru 

Guru-guru tidak seenaknya memperlakukan peserta didik, guru-guru menjadi 

teladan bagi peserta didik jadi perilaku serta akhlak guru baik. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Maida selaku kepala madrasah, 

beliau mengungkapkan sebagai berikut ‚Guru-guru tidak semena-mena terhadap 

siswa, selalu berperilaku baik agar mereka menjadi teladan bagi siswa‛
29

 

                                                      
27

Maida (42 tahun), Kepala MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah, wawancara, 

Morowali, 25 Oktober 2022 
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5) Kompetensi kepemimpinan 

Keterampilan dan perilaku kepemimpinan memberi kontribusi pada kinerja 

unggul. Dengan fokus pada kompetensi kepemimpinan, maka guru dalam 

pembelajaran di kelas sangat penting, karena kemampuan memimpin yang tinggi, 

guru di MTs Negeri Morowali tidak hanya bisa memengaruhi siswa di dalam belajar, 

tetapi juga memengaruhi sikap dan perilaku mereka di dalam dan di luar sekolah. 

B. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali 

Secara umum program yang telah dilaksanakan oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku 

Tengah berdasarkan hasil wawancara bersama kepala madrasah, program tersebut 

meliputi: 

1. Supervisi pendidikan 

Di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah kepala madrasah 

melakukan supervisi terhadap guru-guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis untuk 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru dan melakukan perbaikan 

kinerja dalam melakukan pembelajaran di kelas. Yang mana pada pelaksanaannya 

untuk supervise tertulis dilaksanakan 1 tahun sekali sedangkan supervisi tidak 

tertulis dilaksanakan setiap hari berupa kegiatan kepala madrasah mengontrol guru-

guru yang mengajar setiap masuk kelas, pergantian jam sampai jam pulang dan 

memanggil guru yang terlambat dan tidak masuk kelas tanpa izin. 

                                                                                                                                                       
Morowali, 25 Oktober 2022 
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Berdasarkan Hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan supervisi 

pendidikan di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah seperti menurut 

Hasan Bahrun Supervisi pendidikan merupakan suatu aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membentuk para guru di madrasah dalam melakukan pekerjaan 

secara aktif.
30

 

2. Menugaskan atau mengikutkan beberapa guru untuk mengikuti pelatihan 

diluar madrasah; 

Kepala madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

mengirim guru-guru untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat 

menunjang peningkatan kompetensi guru dan kepala madrasah mengadakan kegiatan 

pelatihan didalam madrasah. Salah satu pelatihan yang diikuti beberapa guru ialah 

Pelatihan Inhouse Training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan 

yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang 

telah ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Pada kegiatan pelatihan ini 

tidak tercantum dalam program kerja tahunan kepala madrasah, jadi pelaksanaannya 

menyesuaikan pelatihan yang diadakan diluar madrasah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi bahwa pendidikan dan 

pelatihan guru seperti menurut Hasan Bahrun Pendidikan dan pelatihan merupakan 

upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui beberapa proses dan 

mekanisme agar tercipta hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
31
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3. Melaksanakan pelatihan dalam lingkup internal atau di lingkup madrasah 

Pelatihan internal di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

dilaksanakan setelah ada guru yang mengikuti pelatihan di luar madrasah dan 

pemateri pada kegiatan pelatihan itu adalah guru yang mengikuti pelatihan di luar 

madrasah. Hal ini bertujuan agar guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan dapat 

mendapatkan ilmu yang sama dengan guru yang mengikuti pelatihan di luar 

madrasah. 

4. Pemberian motivasi 

Kepala madrasah di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

setiap kali pertemuan selalu memberikan motivasi yang membangun terhadap para 

guru dan selain di dalam rapat kepala madrasah juga sering memberikan motivasi 

kepada guru dengan spontan. Kegiatan pemberian motivasi ini tidak tercantum 

dalam program kerja kepala madrasah. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan beberapa guru kepala madrasah melakukan pemberian 

motivasi setiap satu bulan sekali dalam pertemuan rapat, yang mana rapat satu bulan 

sekali ini terdapat dalam program kerja tahunan kepala madrasah. 

Kebijakan kepala madrasah dalam menggunakan pemberian motivasi bisa 

meningkatkan kompetensi guru tepat sesuai dengan pendapat Hasan Bahrun salah 

sata kegiatan atau program dalam meningkatkan kompetensi guru ialah pemberian 

motivasi. Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.
32
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka Peningkatan 

Kompetensi Guru Melalui Kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Deskripsi Peningkatan Kompetensi Guru melalui Kepemimpinan Kepala 

Madrasah di antaranya: a) Perencanaan program peningkatan kompetensi guru 

yang dibuat kepala madrasah. kepala madrasah membuat atau merencanakan 

program kerja setiap satu tahu sekali yang meranah kepada empat kompetensi 

guru yakni : Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial 

dan kompetensi kepribadian. b)  Pelaksanaan program peningkatan kompetensi 

guru, dilaksanakan secara fleksibel yang tentunya meranah kepada empat 

kompetensi guru yakni : Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kepemimpinan. 

2. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs 

Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, di 

antaranya: a) Supervisi pendidikan, b) Menugaskan atau mengikutkan 

beberapa guru untuk mengikuti pelatihan di luar madrasah, c) Melaksanakan 

pelatihan dalam lingkup internal atau di lingkup madrasah, dan d) Pemberian 

motivasi. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di MTs Negeri Morowali 

Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran dengan harapan dapat memberikan masukan-masukan untuk 

meningkatkan kompetensi guru terutama di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah bahwa: a) Untuk kepala madrasah, dalam membuat program 

alangkah lebih baiknya melibatkan orang-orang yang ada di madrasah seperti guru-

guru, semua wakamad, dan tenaga kependidikan. Agar terjalin kerjasama yang baik; 

b) Untuk program peningkatan kompetensi guru, maka program tersebut harus 

benar-benar direncanakan dan dirumuskan secara bersama-sama agar program itu 

tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan; c) Untuk pelaksanaan 

program maka harus dijadwalkan dengan matang dan penuh perencanaan agar semua 

program dapat terlaksana dengan baik dan sistematis sehhingga tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya dapat tercapai. 
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Lampiran 1: Kisi-kisi Intrumen Penelitian  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Indikator Deskriptor 

Peningkatan 

Kompetensi guru 

melalui 

Kepemimpinan 

Kepala Madrasah 

Perencanaan Program 

Kepala Madrasah  

 

Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Profesional 

Kompetensi Soial 

Pelaksanaan Program 

Kepala Madrasah  

 

Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Profesional 

Kompetensi Soial 

Strategi kepala 

madrasah dalam 

meningkatkan 

kompetensi guru 

Supervisi pendidikan 

 

Aktivitas pembinaan yang 

direncanakan untuk membentuk 

para guru di madrasah dalam 

melakukan pekerjaan secara aktif 

Menugaskan atau 

mengikutkan beberapa 

guru untuk mengikuti 

pelatihan diluar 

madrasah; 

Pengembangan kualitas sumber 

daya manusia, melalui beberapa 

proses dan mekanisme agar 

tercipta hasil yang sesuai dengan 

yang diharapkan 

Melaksanakan 

pelatihan dalam 

lingkup internal atau di 

lingkup madrasah 

 

Pelatihan internal yang dilaksanakan 

setelah ada guru yang mengikuti 

pelatihan di luar madrasah dan 

pemateri pada kegiatan pelatihan itu 

adalah guru yang mengikuti pelatihan 

di luar madrasah 

Pemberian motivasi 

 

Pendorong yang mengubah energi 

dalam diri seseorang kedalam 

bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan terhadap kepala madrasah 

1. Perencanaan Program Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

a) Bagaimana perencanaan program kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi guru di MTs Raudhatul Jannah? 

1) Program untuk kompetensi Pedagogik guru seperti apa? 

2) Program untuk kompetensi Profesional guru seperti apa? 

3) Program untuk kompetensi Sosial guru seperti apa? 

4) Program untuk kompetensi Kepribadian guru seperti apa? 

2. Pelaksanaan Program Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru di MTs Negeri Morowali Kecamatan Bungku Tengah 

a) Pelaksanaan programnya bagaimana? 

1) Bagimana pelaksanaan program kompetensi pedagogik guru? 

2) Bagimana pelaksanaan program kompetensi profesional guru? 

3) Bagimana pelaksanaan program kompetensi sosial guru? 

4) Bagimana pelaksanaan program kompetensi Kepribadian guru? 

b) Bagaimana hasil dari program kompetensi Pedagogik guru? 

1) Apakah pemahaman wawasan atau landasan pendidikan guru semakin 

meningkat setelah mengikuti program? 

2) Bagaimana pemahaman guru terhadap peserta didik setelah mengikuti 

program? 



 

 

 

 

 

 

3) Bagaimana pengembangan kurikulum atau silabus guru setelah mengikuti 

program? 

4) Bagaimana guru merancang pembelajaran setelah mengikuti program? 

5) Bagaimana guru  melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

setelah mengikuti program? 

c) Bagaimana hasil dari program kompetensi Profesional guru? 

1) Bagaimana penguasaan materi guru dalam pembelajaran setelah mengikuti 

program? 

2) Bagaimana penguasaan struktur dan metode guru dalam pembelajaran setelah 

mengikuti program 

d) Bagaimana hasil dari program kompetensi Sosial guru? 

1) Bagaimana kemampuan berkomunikasi guru dengan sesama guru dan pegawai 

setelah mengikuti program? 

2) Bagaimana kemampuan berkomunikasinguru dengan peserta didik setelah 

mengikuti program? 

3)  Bagaimana kemampuan berkomunikasi guru dengan orang tua peserta didik 

serta masyarakat di sekitar lingkungan madrasah setelah mengikuti program? 

e) Bagaimana hasil dari program kompetensi Kepribadian guru? 

1) Bagaimana kepribadian guru setelah mengikuti program? 

2) Bagaimana akhlak dan perilaku guru setelah mengikuti program? 

B. Pertanyaan terhadap guru 

1. Bapak/ ibu mengajar mata pelajaran apa? Dalam organisasi madrasah 

menjabat sebagai apa? 



 

 

 

 

 

 

2. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MTs Negeri Morowali Kecamatan 

Bungku Tengah? 

3. Menurut bapak/ibu apa arti penting tentang kompetensi guru? 

4. Bagaimana bapak/ibu mengimplementasikan keempat kompetensi guru 

tersebut? (Kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional) 

5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

keempat kompetensi tersebut? 

6. Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

guru pada pribadi bapak/ibu? 

7. Pernahkah bapak/ibu mengikuti pelatihann atau pembinaan untuk 

peningkatan kompetensi guru? 

8. Apakah menurut bapak/ibu kepala madrasah memberikan peran yang 

signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru-guru di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah? 

9. (kalau berperan) Peningkatan tersebut dalam bentuk yang seperti apa? (kalau 

tidak berperan) kenapa kepala madrasah tidak memiliki peran yang 

signifikan? 

10. Adakah pembinaan dari kepala madrasah mengenai kompetensi guru, baik 

peningkatan maupun mempertahankan kompetensi guru di MTs Negeri 

Morowali Kecamatan Bungku Tengah? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Aspek yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak 

Perencanaan program kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi guru 

  

Program untuk kompetensi pedagogik guru.   

Program untuk kompetensi profesional guru.   

Program untuk kompetensi sosial guru.   

Program untuk kompetensi kepribadian guru.   

Pelaksanaan program kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi guru di mts negeri morowali kecamatan bungku tengah 

  

Pelaksanaan programnya .   

Pelaksanaan program kompetensi pedagogik guru.   

Pelaksanaan program kompetensi profesional guru.   

Pelaksanaan program kompetensi sosial guru.   

Pelaksanaan program kompetensi kepribadian guru.   

Hasil dari program kompetensi pedagogik guru.   

Pemahaman guru terhadap peserta didik setelah mengikuti program.   

Pengembangan kurikulum atau silabus guru setelah mengikuti program.   

Guru merancang pembelajaran setelah mengikuti program.   

Guru melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

setelah mengikuti program. 

  

Penguasaan materi guru dalam pembelajaran setelah mengikuti 

program. 

  

Penguasaan struktur dan metode guru dalam pembelajaran setelah 

mengikuti program 

  

Kemampuan berkomunikasi guru dengan sesama guru dan pegawai 

setelah mengikuti program. 

  



 

 

 

 

 

 

Kemampuan berkomunikasinguru dengan peserta didik setelah 

mengikuti program. 

  

Kemampuan berkomunikasi guru dengan orang tua peserta didik serta 

masyarakat di sekitar lingkungan madrasah setelah mengikuti program. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LEMABAR PEDOMAN DOKUMENTASI 

Hari/Tanggal : 

A. Gambaran umum Pondok Pesantren 

1. Sejarah dan latar belakang pendirian pondok pesantren 

2. Visi dan misi 

3. Kondisi dan keadaan fisik bangunan dan fasilitas sarana dan prasarana 

pesantren secara umum 

B. Pengasuh pondok dan kegiatan pembelajarannya 

C. Keadaan santri 

1. Gambar, foto, video kegiatan yang melibatkan santri 

2. Foto interaksi santri dalam berindividu maupun berkelompok 

D. Dokumentasi kegiatan penelitian 

E. Dokumen pendukung lainnya. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran: Surat izin penelitian 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran: Surat Keterangan Penerjemahan Abstrak 


