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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan  

Huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif   tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل
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 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

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

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

dengan tanda (’).  

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
َ
َ fatḥah a a 

 َِ kasrah i i 

 
ُ
َ ḍammah u u 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَىْ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىَوْ 

  Contoh:  

  yaūma :    يَوْمَ 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

  
َ
 ىَ ... ...ا

fatḥah dan alif 
atau yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di ىِى
atas 

 ḍammah dan wau  ū u dan garis di ىُو
atas 

Contoh: 

لَ قَا   : qāla 

ذِيْنَ 
َّ
 al-lażīna :   ٱل

 
َ
وْن

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 tu’minūna : ت

 
4. Tā’marbūṭah  

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah yang diikuti oleh 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh:  

 
َ
ة
َّ
جَن

ْ
ل
َ
  al-jannah :       ا

5. Syaddah (Tasydīd)  

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  



xiii 
 

 
 

 Contoh:  

تِيْ  يَّ رِّ
ُ
 żurriyyatī :  ذ

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

مَ 
ْ
عِل
ْ
  al-‘ilma :  ال

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:  

 
َ
وْن

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 tu’minūna : ت

  
ا
وِيْلَ

ْ
أ
َ
 ta’wiylā :  ت

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’ān), alhamdulillah 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata itu menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Makhārijul huruf 

9. Lafẓ al-Jalālah ( 
ُ
ه
ّٰ
  (الل

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina) ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh:  

هِ 
ّٰ
 lillāh : لِ الل

هِ 
ّٰ
 billāh : بِالل

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

هِ  
ّٰ
مْ فِيْ رَحْمَةِ الل

ُ
 hum fī raḥmatillāh : ه

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 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 
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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:  

Al-Mujādalah 

Al-Asyqar 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (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. 

B. Daftar Singkatan  

swt   = Subhanahu wa ta’ala 

QS…/…:11  = QS. Al-Mujādalah/58:11 

Saw  = Sallallahu alaihi wasallam 

KBBI   = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

h.     = Halaman 

PAI   = Pendidikan Agama Islam 

PPG    = Pendidikan Profesi Guru 

UU    = Undang-Undang 

GBHN   = Garis Besar Haluan Negara 

IPTEK   = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

MGMP   = Musyarawah Guru Mata Pelajaran 
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ABSTRAK 

Nama   : Sartika 

NIM  : 20100120018 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Judul   : Upaya Kepala Sekolah dalam Memprofesionalkan  

      Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA  

      Negeri 8 Gowa  

 
Skripsi ini bertujuan : 1) Untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah 

dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 
SMA Negeri 8 Gowa, 2) Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru 
pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa, 3) Untuk 
mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan 
profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 
Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan 
pedagogik dan pendekatan fenomenologis dengan mengarahkan kepada 
pemahaman dan penganalisaan, serta penggambaran suatu kejadian yang 
dialami oleh beberapa orang dalam kondisi tertentu di lokasi SMA Negeri 8 
Gowa. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil 
kepala, Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan Peserta didik. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian ini adalah 
peneliti, pedoman observasi dan pedoman wawancara. Kemudian teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Selanjutnya, pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kepala sekolah di SMA Negeri 8 
Gowa telah memberikan ruang fasilitas dan sumber daya kepada guru untuk 
meningkatkan profesional mereka. Kepala sekolah juga telah menjalankan 
kewajibannya sebagai leader, educator, manager, administrator, motivator 
dan supervisor dengan berupaya melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 
Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti telah berupaya memenuhi 
standar kompetensi guru yang telah di tetapkan dalam undang-undang, 
seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional, melalui PPG atau pelatihan-pelatihan yang 
relevan. Faktor pendukung meliputi dukungan kepala sekolah serta 
lingkungan yang mendukung, sementara faktor penghambat termasuk 
kurangnya biaya, keterbatasan waktu guru yang cukup padat, dan persyaratan 
yang cukup sulit untuk mengikuti program PPG.  

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Kepala sekolah dapat meningkatkan 
pemantauan terhadap perkembangan profesional guru PAI dan memberikan 
umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka terus berkembang 
dalam karir mereka. 2) Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dapat 
memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan kepala sekolah dalam 
proses pembelajaran agar memperoleh keaktifan peserta didik pada proses 
pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dipandang sangat penting di dalam agama Islam. Sebab, 

manusia diciptakan di muka bumi dengan memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang cukup berat. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba membutuhkan ilmu 

pengetahuan serta sikap personalitas yang berkualitas agar manusia mampu 

memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan kehendak 

Allah swt. Dengan demikian, seorang hamba dapat memperoleh suatu ilmu 

pengetahuan melalui proses pendidikan.  

Dalam perspektif Islam, bahwasanya agama Islam sangat menjunjung 

tinggi ilmu pengetahuan bahkan di dalam al-Qur’an karena sering ditemukan 

dalil mengenai perintah agar manusia senantiasa menuntut ilmu. Orang yang 

berilmu ialah orang yang cenderung menggunakan akal pikiran mereka dalam 

melakukan segala aktivitas. Oleh karena itu, orang yang senantiasa menuntut 

ilmu ia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt.  

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt QS al-

Mujādalah/58:11, yaitu : 

 ... 
ٍۗ
رَجٰت 

َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
ذِيْنَ ا

َّ
 وَال

ْۙ
مْ
ُ
ك
ْ
وْا مِن

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال
ُ
ه
ّٰ
عِ الل

َ
 ... يَرْف

Terjemahnya:  
“…niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat…”.1 

Menurut Syekh Muhammad Sulaiman Al- Asyqar, berdasarkan pada 

ayat diatas pada kalimat (Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi 

                                                           
1Siti Mariyati dan Puji Hermianto, Al-Mughni: Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna 

(Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), h. 543. 
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ilmu pengetahuan beberapa derajat) maksudnya adalah Allah mengangkat 

derajat orang yang berilmu diantara kalian dengan kemuliaan di dunia dan 

pahala di akhirat. Maka barangsiapa yang beriman dan memiliki ilmu maka 

Allah akan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula; dan salah satu dari 

itu adalah Allah mengangkat derajat mereka dalam majelis-majelis.2 

Menurut peneliti, ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah swt 

telah menganjurkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 

agar selalu berada dalam majelis ilmu atau kelompok/tempatnya para pencari 

ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu lain yang pastinya akan membawa 

manfaat bagi kelangsungan hidup manusia terutama bagi orang-orang 

mu’min. Allah swt akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman. 

Orang yang beriman yang dimaksud pada ayat tersebut ialah orang-orang 

yang memiliki ilmu pengetahuan dan mengamalkannya serta mengajarkan 

ilmu yang telah ia miliki. 

Pendidikan di  Indonesia telah berjalan sebagaimana mestinya bahwa 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengamanatkan bahwa pendidikan sepenuhnya telah diatur oleh pemerintah. 

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional: 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ”adalah untuk meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 
mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos 
kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan 
rohani.3 

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

1 ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

                                                           
2Tafsir Web, "Surat Al-Mujadalah Ayat 11", (2018). https://tafsirweb.com/10765-

surat-al-mujadalah-ayat-11.html  (09 November 2023). 

3Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008)  
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mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik mulai pada pendidikan usia dini hingga pada jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 1 ayat 

4 profesional adalah pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.4 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional tercantum fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

yang juga mencerminkan konsep dan tujuan pendidikan nasional yang 

mengatakan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehdupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”.5  

Untuk itu, pendidikan dapat kita artikan sebagai pondasi pada suatu 

bangsa. Tanpa adanya sebuah pendidikan, maka suatu kelompok manusia 

akan sulit untuk hidup dengan mengembangkan cita-cita atau aspirasi mereka.  

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, yang diperlukan 

bagi pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, terutama 

mempersiapkan  peserta didik menjadi aktor IPTEK yang mampu 

menampilkan kemampuan  dirinya, sebagai sosok manusia Indonesia yang 

tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional di bidangnya.  

                                                           
4Kunandar, Guru Profesional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan KTSP (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45. 
5Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, h. 7. 
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Tenaga guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai 

peran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, 

karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk 

memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. 

Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan 

penentu tercapainya tujuan organisasi.   

Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan 

terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa 

adanya peran guru maka proses belajar mengajar akan terganggu bahkan 

gagal. Oleh karena itu dalam manajemen pendididikan peranan guru dalam 

upaya keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan, kinerja atau prestasi kerja 

guru harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era 

global.   

Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali 

ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya 

dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya organisasi namun juga 

untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan 

mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap kinerja 

merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja 

guru, bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan guru yang kurang dapat 

diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam 

meningkatkan kinerjanya.   

Menurut Soebagio dalam Soetjupto kepemimpinan pendidikan 

memerlukan perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan yang baik 

kita harapkan akan lahir tenaga-tenaga berkualitas dalam berbagai bidang 
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sebagai pemikir, pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas.6   

Pada penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam 

pendidikan memerlukan sosok pemimpin yang baik dan mahir dalam berbagai 

bidang. Sebab sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lahir dari 

tenaga-tenaga yang berkualitas. 

Menurut Raflis Kosasi dalam Soetjipto, pada dasarnya kepala sekolah 

melakukan tiga fungsi sebagai berikut yaitu: Pertama, membantu para guru 

memahami, memilih, dan merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai. 

Kedua, menggerakkan para guru, para staf, para siswa, dan anggota 

masyarakat untuk mensukseskan program-program pendidikan di sekolah. 

Ketiga, menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang harmonis, sehat, 

dinamis, nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh 

produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi.7 

Kepemimpinan kepala sekolah harus kuat dan berkualitas sesuai 

dengan perkembangan zaman. Kepala sekolah juga dituntut memiliki 

kemampuan dan keterampilan kepemimpinan agar tujuan dan program yang 

telah dibina dapat tercapai secara efektif, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. Sebab, meningkat atau tidaknya mutu sekolah tergantung pada 

kebijaksanaan kepala sekolah yang diterapkan oleh semua aparatur sekolah. 

Kepala sekolah menjadi pihak yang menentukan bagi perkembangan 

dan kemajuan suatu sekolah. Dalam pandangan kebijakan pendidikan 

nasional, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repubik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 7 (tujuh) tugas dan 

                                                           
6Soetjipto, dkk, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 42-43. 
7Soetjipto, dkk Profesi Keguruan, h. 44.  
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fungsi kepala sekolah yang dikenal sebagai EMASLIM yaitu: 1) educator 

(pendidik); 2) manager; 3) administrator; 4) supervisor (penyelia); 5) leader 

(pemimpin); 6) innovator; dan 7) motivator. Untuk dapat menjalankan tugas 

dan fungsi tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah telah 

menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah hendaknya memiliki 5 

kompetensi pokok yaitu: 1) kompetensi di bidang kepribadian; 2) manajerial; 

3) kewirausahaan; 4) supervisi; dan 5) kompetensi di bidang sosial.8  Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa, peraturan-peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan dan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, menekankan bahwa kepala sekolah memiliki peran 

sentral dalam pengembangan dan kemajuan suatu sekolah. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi, kepala sekolah diharapkan menjadi educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator, dengan 

penekanan pada lima kompetensi pokok, yaitu : kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi dan kompetensi di bidang sosial. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti di SMA 

Negeri 8 Gowa pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 menemukan beberapa 

guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang belum 

sepenuhnya memenuhi kompetensi guru, yaitu : a) kompetensi pedagogik, 

sebagian guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 8 

Gowa belum mampu merealisasikan beragam metode dan media 

pembelajaran sehingga kurang menarik perhatian peserta didik dan akhirnya 

                                                           
8Mohamad Muspawi, dkk, "Upaya Kepala Sekolah untuk Peningkatan Kompetensi 

Profesional Guru", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol. 20 no. 1, h. 7. 
https://www.researchgate.net/publication/339405330-Upaya-Kepala-Sekolah-Untuk-
Peningkatan-Kompetensi-Profesional-Guru. (Diakses 07 November 2023). 
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peserta didik mudah merasa bosan dan mengantuk pada saat proses pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti berlangsung. b) kompetensi 

kepribadian, sebagian besar guru pendidikan agama islam dan budi pekerti di 

SMA Negeri 8 Gowa telah mampu mengontrol emosionalnya dengan 

menunjukkan perilaku yang baik di depan peserta didik. Akan tetapi, peneliti 

melihat  beberapa guru yang  kurang disiplin waktu (sering terlambat masuk 

ke kelas). Hal ini dapat mengakibatkan waktu pelajaran yang terpotong atau 

bahkan mengganggu konsentrasi peserta didik.  c) Kompetensi sosial, guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa telah mampu 

berinteraksi dengan baik kepada peserta didik, rekan kerja maupun di 

lingkungan masyarakat. Akan tetapi, guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti mengalami kesulitan dalam mengelola perilaku peserta didik, dan 

belum sepenuhnya memahami kebutuhan sosial dan emosional peserta didik, 

d) Kompetensi profesional, dari segi penguasaan materi, guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa dapat menguasai materi 

yang mereka ajarkan. Akan tetapi, sebagian guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti belum mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif 

dan kondusif. Dari permasalahan tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

upaya kepala sekolah sebagai sosok pemimpin yang diharapkan agar dapat 

meningkatkan profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

Oleh Karena itu diperlukan seorang kepala sekolah yang mempunyai wawasan 

kedepan dan kemampuan yang memadai dalam menggerakkan organisasi 

sekolah. 

Adapun mengenai penelitian ini pada lokasi penelitian di SMAN 8 Gowa 

belum ada satupun peneliti yang mengambil penelitian ini sehingga peneliti 

mengambil lokasi penelitian di SMAN 8 Gowa. Oleh karena itu, peneliti ingin 
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mengetahui bagaimana upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru 

pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMAN 8 Gowa tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka hal inilah yang 

dapat menjadi latar belakang penulis dalam melakukan sebuah penelitian dan 

demikian untuk mencari solusi dalam masalah tersebut maka penulis 

mengambil judul skripsi tentang Upaya Kepala Sekolah dalam 

Memprofesionalkan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMA Negeri 8 Gowa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai pemusatan 

masalah agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan batasan pengertian tiap-tiap kata 

yang disajikan berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Upaya kepala sekolah dalam 

memprofesionalkan guru 

pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti. 

1. Upaya kepala sekolah yang dimaksud 

ialah usaha kepala sekolah dalam 

memprofesionalkan guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti dengan:  

a. Memberikan ruang fasilitas serta 

dukungan terhadap peningkatan 

profesional guru PAI,  

b. Mengerjakan tugas dan fungsinya 

sebagai kepala sekolah, yaitu 
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 c.  Sebagai leader, educator, motivator, 

administrator dan supervisor. 

d.  Melengkapi sarana dan prasarana 

yang diperlukan sesuai kebutuhan 

peserta didik dan guru. 

 

2. Profesional guru yang dimaksud yaitu 

seorang pendidik yang dapat memenuhi 

empat kompetensi, yaitu :  

a. Kompetensi pedagogik, yaitu 

seorang pendidik memiliki 

keterampilan dalam memahami 

karakteristik peserta didiknya. 

b. Kompetensi kepribadian, yaitu 

seorang pendidik yang mampu 

mengelola emosionalnya dan 

menjadi contoh yang baik bagi 

peserta didik.  

c. Kompetensi sosial, yaitu seorang 

pendidik mampu berinteraksi 

dengan baik di lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

d. Kompetensi profesional, yaitu 

seorang pendidik yang mampu 

menguasai materi secara luas dan 

mendalam.  
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 3. Dalam melaksanakan upaya tersebut, 

Kepala sekolah mengalami beberapa 

faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam meningkatkan 

profesional guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti, yaitu : 

a. Faktor Pendukung 

1) Lingkungan yang mendukung, bahwa 

lingkungan yang mendukung dapat 

memberikan dampak positif bagi guru, 

staf maupun peserta didik.  

2) Kelengkapan sarana dan prasarana, 

bahwa kepala sekolah telah 

menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk digunakan pada 

proses pembelajaran, seperti: fasilitas 

ruang, media, dan perangkat 

pembelajaran.  

b. Faktor Penghambat 

Keterbatasan sumber daya, bahwa 

kurangnya anggaran untuk melakukan 

pelatihan dan pengembangan 

profesional guru, sehingga sebagian 

guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti belum memiliki sertifikasi guru.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa?  

2. Bagaimana profesionalisme guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti di SMA Negeri 8 Gowa? 

3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatan 

profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA 

Negeri 8 Gowa ? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun yang menjadi rujukan atau acuan yang digunakan ialah 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, 

yaitu :  

1. Jurnal yang berjudul “Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam Di SMPN 03 Jabung Malang” oleh Masruroh, 

dkk, pada tahun 2022, di Universitas Islam Malang. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkam bahwa Kurikulum di SMP Negeri 03 Atap 

Jabung Satu Kabupaten Malang didasarkan pada prinsip bahwa peserta 

didik memiliki peran sentral dalam mengembangkan kompetensinya 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

berkewarganegaraan, pemerintahan yang demokratis dan tanggung 

jawab. Kurikulum di SMP Negeri 03 Jabung Satu Atap Kabupaten Malang 

meliputi seluruh dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata 
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pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan 

antara semua jenjang pendidikan, proses pengembangan, 

pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang beragam dan 

terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni, relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan 

berkelanjutan. dan seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah.9 

  Adapun persamaannya bahwa penelitian tersebut sama-sama meneliti 

terkait bentuk kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru agar menjadikan guru yang profesional khususnya untuk 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sedangkan adapun 

perbedaannya yaitu, penelitian tersebut meneliti tentang model 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, 

sedangkan peneliti akan meneliti tentang upaya kepala sekolah dalam 

memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang pada 

dasarnya bahwa untuk menjadi guru profesional harus mampu memenuhi ke 

empat kompetensi, seperti: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

kompetensi profesional. 

2. Jurnal Manajer pendidikan : Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan 

Program Pascasarjana, dengan judul penelitian “Strategi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru di SMA Negeri 1 

Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang” oleh Eyes Suanda dan Rambar 

                                                           
9Masruroh, dkk, "Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 

03 Jabung Malang", Jurnal Pendidikan Islam, vol. 7 no. 1 (2022), h. 93. 

https://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/14810/0. (Diakses 27 November 2023). 
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Nur Sasongko, pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pertama program Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Kepribadian Guru, meliputi: 1) persiapan program kerja wakil kepala 

sekolah dan perangkat pembelajaran guru. 2) Rapat Pembinaan Wakil 

Kepala Sekolah, Guru dan Staf. 3) Jadwal Pembinaan Kompetensi 

Kepribadian Guru. 4) Pemberdayaan dan Kesejahteran Guru. Kedua 

langkah-langkah kepala sekolah dalam meningkatkat kompetensi 

kepribadian  guru meliputi 1) peningkatan kinerja guru dengan 

pendekatan langsung (direktif), 2) peningkatan kinerja guru dengan 

pendekatan tidak langsung (non-direktif), 3) peningkatan kinerja guru 

dengan pendekatan kolaboratif, 4) teknik peningkatan kompetensi 

kepribadian guru dengan supervisi pendidikan. Ketiga mengelola 

sumber-sumber daya untuk meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru meliputi: 1) kepala sekolah mengelola sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kompetensi kepribadian guru. 2) strategi kepala sekolah 

memberdayakan tenaga keahlian dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru. Keempat faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru meliputi: 1) faktor 

internal yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadian guru. 2) faktor eksternal yang mendukung dan 

menghambat dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru.10 

Adapun Persamaan penelitiannya, peneliti sama-sama meneliti terkait                      

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Adapun  

                                                           
10Yeyes Suanda dan Rambat Nur Sasongko, "Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru di SMA Negeri 1 Lintang Kanan Kabupaten 
Empat Lawang", Jurnal Manajer Pendidikan, vol. 14 no. 1 (2020), h. 10. 
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/view/11319. (Diakses 05 
November 2023). 
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perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti terkait strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Sedangkan 

peneliti meneliti tentang upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan 

guru pendidikan agama islam dan budi pekerti. 

3. Jurnal Manajemen pendidikan Islam dengan judul penelitian 

“Democratic Leadership: Upaya Kepala Sekolah dalam Membangun  

Kualitas Peserta Didik di Sekolah Dasar (SD) Tunas Teladan Palembang” 

oleh Kris Setyaningsih, pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguraikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan implikasinya 

terhadap kualitas peserta didik di Sekolah Dasar (SD) Tunas Teladan 

Palembang. Salah satu kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai 

tujuannya terletak pada kebijakan kepala sekolah. Keberhasilan kepala 

sekolah dalam mencapai tujuan tersebut secara dominan ditentukan 

oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan. Sedangkan 

keandalan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas 

kepemimpinan kepala sekolah, dalam hal ini adalah perilaku (gaya 

kepemimpinan) efektif.11 

Adapun persamaannya, peneliti terdahulu sama-sama meneliti terkait 

bagaimana upaya kepala sekolah sebagai pemimpin. Adapun perbedaannya 

adalah peneliti terdahulu meneliti tentang upaya kepala sekolah dalam 

membangun kualitas peserta didik di sekolah dasar sedangkan peneliti 

meneliti tentang upaya kepala dalam meningkatkan profesional guru di 

jenjang SMA.  

                                                           
11Kris Setyaningsih, "Democratic Leadership: Upaya Kepala Sekolah dalam 

Membangun Kualitas Peserta Didik di Sekolah Dasar (SD) Tunas Teladan Palembang", 
MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, vol. 4 no. 1 (2019), h. 7. 
https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-01. (Diakses 06 November 2023). 
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4. Jurnal Manajemen Pendidikan yang berjudul “Kontribusi Motivasi Kerja 

dan Peran Kepala Sekolah terhadap Profesionalisme Guru SMA”, oleh 

Nurkolis Siri Kastawi, dkk pada tahun 2021, di Universitas PGRI di 

Semarang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

tiga macam peranan kepala sekolah dilihat dari otoritas dan status 

formal seorang pemimpin. Kegiatannya adalah peran hubungan antar-

perseorangan (Interpersonal Roles), peran informasional (Informational 

Roles) dan peran pengambil keputusan (Desicional Roles). Tugas 

professional kepala sekolah adalah sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator atau disingkat 

dengan EMASLIM.12 

Adapun persamaannya, penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang 

peran kepala sekolah terhadap profesionalisme guru SMA. Adapun 

perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang kontribusi dan motivasi 

kerja kepala sekolah terhadap profesional guru, sedangkan peneliti meneliti 

tentang Upaya Kepala Sekolah dalam Memprofesionalkan guruPAI di SMA. 

5. Skripsi yang berjudul “Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah 

di MTs Negeri 1 Bandar Lampung” oleh Masayu Siti Zahra pada tahun 

2019, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 

Dari hasil penelitian ini terdapat pengembangan profesionalisme guru 

melalui pendidikan dan pelatihan, seperti : penerapan IHT, penerimaaan 

mahasiswa magang, penerapan kemitraan sekolah yang berkaitan 

dengan komite madrasah, program belajar jarak jauh, penerapan 

                                                           
12Nurkolis Siri Kastawi, dkk, "Kontribusi Motivasi Kerja dan Peran Kepala Sekolah 

terhadap Profesionalisme Guru SMA", Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, vol. 8 no. 1 

(2021), h. 84. https://doi.org/10.24246/j.jk.2021.v8.i1.p77-93. (Diakses 09 November 2023). 
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program berjenjang dan Khusus bahwa untuk guru yang berjenjang 

CPNS di arahkan untuk mengikuti perjabatan untuk menjadi PNS, 

Penerapan program pembinaan Internal dan Program Pendidikan Lanjut 

bagi guru. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menyimpulkan terkait 

Pengembangan Profesionalisme Guru melalui Non-Diklat, yaitu: 

Penerapan Program Workshop dan Seminar, Program Menulis Buku dan 

Bahan Ajar serta Penerapan Program Pembuatan Media Pembelajaran.13 

Adapun persamaannya, penelitian tersebut sama-sama meneliti 

tentang pengembangan profesionalisme guru untuk mencapai guru yang 

profesional, guru senantiasa mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 

Adapun perbedaannya penelitian tersebut meneliti tentang pengembangan 

strategi guru di madrasah, sedangkan peneliti meneliti tentang Upaya Kepala 

Sekolah dalam Memprofesionalkan guruPAI di SMA. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa.  

2. Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat 

peningkatan profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 

SMA Negeri 8 Gowa. 

                                                           
13Masayu Siti Zahra, "Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah di MTs Negeri 

1 Bandar Lampung", Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, 2019), 
h. 84-86. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa kegunaan, baik secara 

teoritis maupun praktis. 

a. Secara Teoretis 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengalaman, serta pengetahuan pembaca pada cabang ilmu pendidikan 

Agama Islam, terkhususnya dalam pengetahuan tentang upaya kepala sekolah 

dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti.  

b. Secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang 

ilmu lainnya dalam meningkatkan profesional guru pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta menambah wawasan 

dalam menanamkan profesional diri. 

3) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja guru supaya lebih baik 

lagi. 

4) Bagi kepala sekolah atau pengelola pendidikan, dalam melaksanakan 

tugas serta upaya dalam meningkatkan profesional guru dalam rangka 

peningkatan kualias pendidikan. 

5) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kinerja yang 

baik dalam mencapai tujuan pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Upaya Kepala Sekolah 

1. Pengertian Upaya Kepala Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, 

akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar.1 Upaya merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya upaya maka 

tujuan yang diinginkan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Upaya 

adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud yang dapat 

memecahkan persoalan dengan mencari jalan keluar pada suatu masalah.2 

Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud oleh penulis adalah upaya kepala 

sekolah dalam memprofesionalkan guru Pendidikan agama islam dan budi 

pekerti. 

Kepala  sekolah  terdiri dari  dua  kata  yaitu kepala dan sekolah. Kata 

kepala dapat  diartikan  ketua atau  pemimpin  dalam  suatu  organisasi  atau  

sebuah  lembaga. Sedangkan sekolah adalah  sebuah  lembaga  dimana  

menjadi  tempat  menerima  dan  memberi  pelajaran. Dengan  demikian   

kepala  sekolah  dapat  didefenisikan  sebagai  seorang  tenaga  fungsional  guru  

yang  diberi  tugas  untuk  memimpin  suatu  sekolah  di mana  diselenggarakan  

                                                           
1Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 995. 
2Rafi Darajat, dkk, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti 

dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI dan Budi 
Pekerti", Jurnal Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam, vol. 1 no. 2 (2019), h. 77. 
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ppai/article/view/412. (Diakses 06 
November 2023). 
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proses  belajar  mengajar, atau  tempat  dimana  terjadi  interaksi  antara  guru  

yang memberi  pelajaran  dan  murid  yang  menerima  pelajaran.3 

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah terdiri dari dua makna yaitu kepala dan sekolah. Kepala merupakan 

seorang pemimpin yang bertugas mengatur dan mengarahkan staf di sekolah 

agar tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan sekolah merupakan tempat 

dan prasarana yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

di mana terjadi antara interaksi antara pendidik dan peserta didik.  

Menurut Suwandi dan Samino dari Jurnal Kris Setyaningsih bahwa 

secara definitif, kepala sekolah dan lembaga pendidikan memiliki keterkaitan 

arti. Keduanya mengandung kesatuan arti yang integral dan tidak bisa dipisah-

pisahkan satu dengan yang lain. Kepala sekolah adalah seseorang yang mampu 

berperan sebagai figur dan mediator bagi perkembangan masyarakat dan 

sekitarnya. Sedikitnya, ia harus mampu berfungsi sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Sedangkan 

lembaga pendidikan adalah badan atau organisasi pendidikan yang berusaha 

melaksanakan pendidikan, pembinaan, penelitian, dan pengembangan 

keilmuan secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan.4 

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepala sekolah 

dan lembaga pendidikan saling berkaitan yang keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Kepala sekolah berperan sebagai figur multifungsi, sementara 

lembaga pendidikan adalah badan yang berusaha mencapai tujuan pendidikan 

                                                           
3Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 

83. 
4Kris Setyaningsih, "Upaya Kepala Sekolah dalam Membangun Kualitas Peserta Didik 

di Sekolah Dasar (SD) Tunas Teladan Palembang", h. 3. 
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secara terstruktur dan sistematis. Keduanya saling melengkapi dalam upaya 

mencapai perkembangan masyarakat dan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada 

kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin di 

lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya kearah 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, ia harus mampu melihat adanya 

perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi 

yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan 

keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan secara formal kepada 

atasannya atau informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak 

didiknya. 

Kepala sekolah  termasuk pemimpin formal dalam lembaga 

pendidikan. Diartikan sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah 

pejabat tertinggi di sekolah. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab 

utama secara struktural dan administratif disekolah. Oleh karena itu, ia 

memiliki staf atau pejabat yang berada dibawah pimpinannya.5 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah memegang peran penting sebagai pemimpin yang formal di suatu 

lembaga pendidikan. Dengan posisinya sebagai pejabat tertinggi di sekolah, 

maka ia harus memiliki tanggungjawab secara structural dan administratif. 

Kepala sekolah juga memiliki peran dalam memimpin dan mengelola staf serta 

pejabat di bawah kepemimpinannya, agar dapat menciptakan lingkungan 

pendidikan yang efektif dan berkualitas. 

Menurut Sudarwan Danim dalam buku Jamal Ma’mur Asmani, kepala 

sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala 

                                                           
5Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Surabaya: Elkaf, 2009), h. 133. 
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sekolah.6 Kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu bentuk komitmen 

para anggota pada suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi mereka, yang bertujuan agar kualitas 

keprofesionalan mereka dalam menjalankan dan memimpin segala sumber 

daya yang ada di suatu sekolah mau bekerja sama dalam mencapai tujuan 

bersama. Kualitas dan produktifitas pemimpin harus mampu memperlihatkan 

perbuatan profesional yang bermutu.   

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kepala 

sekolah merupakan pendidik yang sama halnya dengan guru namun kepala 

sekolah diamanahkan untuk memimpin di ruang lingkup sekolah. 

Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 

124 yaitu: 

الَ وَمِنْ 
َ
ا ٍۗ ق اسِ اِمَاما

َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
يْ جَاعِل

ِّ
الَ اِن

َ
هُنَّ ٍۗ ق مَّ

َ
ت
َ
ا
َ
لِمٰت  ف

َ
 بِك

ٗ
ه ى اِبْرٰهٖمَ رَبُّ

ٰٰٓ
ل
َ
وَاِذِ ابْت

لِمِيْنَ 
ّٰ
هْدِى الظ

َ
الُ ع

َ
 يَن

َ
الَ لَ

َ
تِيْ ٍۗ ق يَّ رِّ

ُ
 ذ

 Terjemahnya:   

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat 
lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman: 
sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh 
manusia. Dia (Ibrahim) berkata: “Dan juga dari anak cucuku?”Allah 
berfirman: “(Benar,tetapi) janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang 
zalim”.7 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas Allah mengingatkan 

kemuliaan Nabi Ibrahim a.s. dan bahwa Allah swt. telah menjadikannya 

sebagai imam bagi umat manusia yang menjadi panutan mereka semua dalam 

ketauhidan. Yaitu di kala Nabi Ibrahim a.s. berhasil menunaikan semua tugas 

perintah dan larangan Allah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu, 

                                                           
6Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), h. 16. 
7Siti Mariyati dan Puji Hermianto, Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, 

h. 19. 
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disebutkan di dalam firman-Nya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji 

Tuhannya dengan beberapa kalimat." Dengan kata lain, wahai Muhammad, 

ceritakanlah kepada orang-orang musyrik dan kedua ahli kitab, yaitu mereka 

yang meniru-niru agama Nabi Ibrahim, padahal apa yang mereka lakukan 

bukanlah agama Nabi Ibrahim.8 

Chaplin mengemukakan dalam buku Syaiful Sagala kemampuan 

competence adalah kelayakan untuk melaksanakan tugas, keadaan mental 

memberikan kualifikasi seseorang untuk berwenang dan bertanggung jawab 

atas tindakannya atau perbuatannya, keberhasilan sekolah pengelolaannya 

ditentukan oleh kemampuan kepala sekolahnya, yaitu melakukan 

pengorganisasian secara sitematis, dan komitmennya terhadap perbaikan 

pengelolaan sekolah dalam wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai 

pemimpin.9 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan kesimpulan 

bahwa, kepemimpinan bukanlah serangkaian kompetensi yang dibuat oleh 

seseorang. Melainkan pendekatan atau cara kerja dengan manusia dalam 

suatu organisasi untuk menyelesaikan tugas bersama dan tanggung jawab 

bersama. Kemampuan memahami kondisi yang demikian ini bagi kepala 

sekolah amat penting artinya, yaitu kemampuan melihat secara tajam apa 

yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan di sekolah.   

Adapun upaya yang dapat dilakukan  kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru antara lain : pertama, kepala sekolah 

dapat mengaktifkan kelompok kerja guru (KKG) lingkup kecamatan dan KKG 

                                                           
8Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i), h. 245. 

9Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 124-125. 
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lingkup sekolah dalam mata pelajaran serumpun. Kedua, kepala sekolah dapat 

memberi motivasi kepada para guru, mendorong dan memberi kesempatan 

seluas-luasnya kepada guru untuk berinovasi, berkreativitas dan selalu meng-

upgrade kemampuan dan keterampilanya. Ketiga, kepala sekolah dapat 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan peningkatan kompetensi 

akademik. Keempat, kepala sekolah dapat mengikutsertakan guru dalam study 

banding. Kelima, Kepala sekolah dapat mengadakan rapat evaluasi guru. 

Keenam, kepala sekolah dapat melaksanakan supervisi kelas. Ketujuh, kepala 

sekolah senantiasa konsisten menerapkan reward dan punishment secara 

berkeadilan. Kedelapan, kepala sekolah menggunakan strategi gaya 

kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan profesionalisme guru.10 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kepala sekolah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

profesionalisme guru guna menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. 

Adapun bentuk upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru ialah dengan mengaktifkan Kelompok Kerja 

Guru (KKG), memberi motivasi kepada guru dan memberi guru kesempatan 

untuk berkreasi, mengarahkan guru untuk mengikuti pelatihan peningkatan 

kompetensi, melakukan study banding, evaluasi guru melalui rapat evaluasi 

yang dapat dilakukan secara rutin, kepala sekolah juga dapat melakukan 

supervisi kelas, dan kepala sekolah juga dapat memberikan reward kepada 

guru yang berkinerja baik serta penggunaan gaya kepemimpinan partisipatif. 

Dengan implementasi upaya kepala dalam meningkatkan profesional guru 

                                                           
10Aril Wibowo dan Achadi Budi Santosa, "Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru", Jurnal Perspektif Pendidikan dan Keguruan, vol. 13 no. 

1 (2022), h. 3.  
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tersebut diharapkan guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan memberikan dampak positif pada perkembangan peserta didik. 

2. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

E. Mulyasa menyebutkan  dalam  bukunya   tugas  dan  fungsi  kepala  

sekolah  adalah  sebagai  berikut:11 

a. Kepala  Sekolah  sebagai  Educator (Pendidik)  

Kegiatan  belajar  mengajar  merupakan  inti  dari  proses pendidikan, 

dan  guru  merupakan  pelaksana  serta  pengembang utama kurikulum di 

sekolah. Kepala sekolahlah yang menunjukkan  komitmen  tinggi  dan  fokus  

terhadap pengembangan   kurikulum  serta  kegiatan  belajar-mengajar  di 

sekolahnya. Kepala  sekolah  harus  sangat  memperhatikan tingkat  

kompetensi  yang  dimiliki  oleh  guru-gurunya dan sekaligus  kepala  sekolah  

dituntut  untuk  selalu  berusaha memfasilitasi  dan  mendorong  agar  para  

guru  dapat  secara terus  menerus  meningkatkan   kompetensi  mereka, 

sehingga kegiatan  belajar-mengajar  dapat berjalan  efektif  dan  efesien.  

b. Kepala  Sekolah  sebagai  Manajer 

Dalam  mengelola  tenaga  kependidikan, salah  satu  tugas yang  harus  

dijalankan  kepala  sekolah  adalah  melaksanakan kegiatan  pemeliharaan  dan  

pengembangan  profesi  para  guru. Dalam  hal  ini, kepala  sekolah  seharusnya  

dapat  memfasilitasi dan  memberikan  kesempatan  luas  kepada  para  guru   

untuk dapat  melaksanakan  kegiatan  pengembangan  profesi  melalui 

berbagai  kegiatan  pendidikan dan  pelatihan, baik  yang dilaksanakan  di 

sekolah (misalnya MGMP/MGP tingkat sekolah) maupun diluar  sekolah 

(misalnya  dengan  memberikan kesempatan  melanjutkan  pendidikan  atau  

mengikuti  berbagai kegiatan  pelatihan  yang  diselenggarakan  pihak  lain). 

                                                           
11E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 98.  
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c. Kepala  Sekolah  sebagai  Administrator  

Khususnya  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan, maka untuk  

tercapainya  peningkatan   kompetensi  guru  tidak terlepas  dari faktor  biaya. 

Seberapa  besar  sekolah  dapat mengalokasikan  anggaran  peningkatan  

kompetensi  guru, tentunya  akan  mempengaruhi  tingkat  kompetensi  para 

gurunya. Oleh  karena  itu, kepala  sekolah  seharusnya  dapat mengalokasikan  

anggaran  yang  memadai  bagi  upaya peningkatan  kompetensi  para  guru.  

d. Kepala  Sekolah sebagai Supervisor 

Untuk  mengetahui  sejauh  mana  guru  mampu melaksanakan  

pembelajaran  secara  berkala, kepala  sekolah perlu  melaksanakan  kegiatan  

supervise  yang  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  kunjungan  kelas  untuk  

mengamati  proses pembelajaran  secara  langsung, terutama  dalam  

pemilihan  dan penggunaan  metode, media  yang  digunakan, serta  

keterlibatan siswa  dalam  proses  pembelajaran. Dari  hasil  supervisi  ini dapat  

diketahui  di mana  letak kelemahan  dan  keunggulan  guru dalam  

melaksanakan  pembelajaran (tingkat  penguasaan kompetensi guru yang  

bersangkutan), kemudian kepala sekolah dapat memberikan solusi, 

pembinaan, dan tindak  lanjut  tertentu, sehingga  dapat  memperbaiki  

kekurangan  yang  ada  sekaligus mempertahankan keunggulan dalam 

melaksanakan  pembelajaran. 

e. Kepala  sekolah  sebagai  Leader (pemimpin) 

Dalam  teori  kepemimpinan  setidaknya  kita  mengenal  dua gaya  

kepemimpinan, yaitu  kepemimpinan  yang berorientasi pada tugas  dan  

kepemimpinan  yang  berorientasi  kepada manusia. Dalam  rangka  

meningkatkan  kompetensi guru, seorang kepala  sekolah  dapat   menerapkan  

kedua  gaya  kepemimpinan tersebut  secara  tepat  dan  fleksibel  sesuai 
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dengan  kebutuhan dan  kondisi  yang  ada.  Etos  kerja  seorang  guru  akan  

lebih tinggi  ketika  dipimpin  oleh  kepala  sekolah  dengan  gaya 

kepemimpinan  yang  berorientasi  kepada  manusia.  

Dari pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab yang perlu dikerjakan, seperti: 

kepala sekolah sebagai pendidik, bahwa kepala sekolah juga berkomitmen 

tinggi terhadap pengembangan kurikulum serta kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga dituntut untuk senantiasa memberikan 

fasilitasi dan mendorong guru untuk terus berusaha meningkatkan 

kompetensi mereka. Oleh karena itu, kepala sekolah juga disebut sebagai 

manager, bahwa kepala sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam 

mengatur dan mengelola pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, 

kepala sekolah dapat memberikan fasilitasi dan memberikan kesempatan 

guru-guru untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi mereka melalui 

pelatihan-pelatihan tertentu. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas sebagai 

administrator, bahwa kepala sekolah harus mengetahui anggaran-anggaran 

yang diperlukan dan digunakan dalam proses peningkatan kompetensi guru 

maupun hal-hal lainnya. Kepala sekolah juga sebagai supervisor, bahwa kepala 

sekolah tidak hanya diam di tempatnya. Melainkan tugas utama kepala sekolah 

ialah mengamati proses pembelajaran melalui kegiatan kunjungan ke semua 

kelas. Kegiatan ini dilakukan agar kepala sekolah dapat melihat secara 

langsung keterlibatan peserta didik pada saat proses pembelajaran. Sehingga 

dari hasil supervisi ini, kepala sekolah dapat mengetahui letak kekurangan 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari beberapa tugas dan 

fungsi kepala sekolah tersebut dapat kita maknai bahwa kepala sekolah tugas 
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utamanya ialah sebagai pemimpin di sekolah yang dapat memimpin guru-

guru, maupun staf dalam meningkatkan kompetensi mereka. 

Drucker mengemukakan dalam buku Made Pidarta tugas kepala 

sekolah, antara lain mampu menangani organisasi berdasarkan tujuannya, 

dapat mengambil resiko yang lebih besar dan untuk waktu yang lebih panjang, 

karna ia memutuskan sendiri alternatif-alternatif pemecahan masalah beserta 

kontrolnya. Mampu membuat keputusan strategi, dapat membangun teori 

yang terintregasi/terpadu, bisa mengomunikasikan informasi secara jelas dan 

cepat, dapat melihat organisasi sebagai keseluruhan dan mengintegrasikan 

fungsi-fungsinya, mampu menghubungkan hasil kerjanya. dengan organisasi 

dan lingkungan, serta bisa menemukan hal-hal yang berarti sebagai 

pengambilan keputusan dan tindakan.12 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tugas kepala sekolah melibatkan kemampuan untuk mengelola organisasi 

sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

mencakup kemampuan untuk mengontrol dan menyelesaikan suatu masalah 

dengan cara membuat keputusan yang strategis, membangun teori terpadu, 

mengkomunikasikan informasi yang berarti untuk pengambilan suatu 

keputusan dan tindakan. 

Wahjosumidjo dalam buku Abdullah Munir, kepala sekolah bekerja 

dengan melalui orang lain. Tugas kepala sekolah berprilaku sebagai  saluran 

komunikasi di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut:  

1) Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan 

segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan.  

                                                           
12Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 

235-237. 
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2) Dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah harus mampu 

menghadapi berbagai persoalan.  

3) Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional. Kepala 

sekolah juga harus mampu memecahkan persoalan melalui satu analisis, 

kemudian menyelesaikannya dengan satu solusi.  

4) Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah.  

5) Kepala sekolah adalah seorang politis. Kepala sekolah harus dapat 

membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasi dan 

kesepakatan.  

6) Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam 

pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang 

dipimpinnya. 

7) Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu 

organisasipun yang berjalan mulus tanpa masalah.13 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala 

sekolah fungsinya sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah, yakni 

kepala sekolah berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak melalui 

menyampaikan informasi dengan jelas, memfasilitasi komunikasi antar staf 

dan peserta didik, serta memastikan arus informasi yang efektif untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Firman Allah QS al-Nisa/4 : 59 yaitu : 

اِ 
َ
  ف
ْۚ
مْ
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِى الَ

ُ
سُوْلَ وَا طِيْعُوا الرَّ

َ
 وَا
َ
ه
ّٰ
طِيْعُوا الل

َ
ا ا
ٰٓ
وْ
ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰٓ
مْ فِيْ يٰ

ُ
ت
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
ْ
ن

يْرٌ 
َ
 خ

َ
لِك   ذٰ

ٍۗ
خِرِ

ٰ ْ
يَوْمِ الَ

ْ
هِ وَال

ّٰ
 بِالل

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُوْلِ اِن هِ وَالرَّ

ّٰ
ى الل

َ
وْهُ اِل

ُّ
رُد
َ
يْء  ف

َ
ش

  
ا
وِيْلَ

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
ا  وَّ

                                                           
13Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

h. 16. 
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Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.14 

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa ayat di atas memerintahkan 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Bahwa, Taatlah kalian 

kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dengan menjalankan apa 

yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang, dan taatlah kalian 

kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian 

berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah 

kepada kitabullah dan sunnah nabi Sallallāhu álaihi wa sallam terkait masalah 

itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sikap 

kembali kepada kitab suci dan sunnah itu lebih baik bagi kalian dari pada 

mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta 

lebih baik akibatnya bagimu.15 

Menurut peneliti, ayat di atas menerangkan bahwa sebagai orang yang 

beriman, penting untuk menaati perintah Allah, dengan mengikuti ajaran 

Rasulullah sallallāhu alaihi wa sallam serta patuh kepada pemimpin yang adil. 

Adapun ketika terjadi perbedaan pendapat, maka solusinya ialah kembali 

kepada al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw, daripada mengandalkan 

pemikiran manusia semata. Hal tersebut merupakan cara terbaik untuk 

menjaga kesatuan dan mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

                                                           
14Siti Mariyati dan Puji Hermianto, Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna, 

h. 87. 
15Tafsir Web, "Surat An-Nisa Ayat 59", (2018). https://tafsirweb.com/1591-surat-an-

nisa-ayat-59.html (Diakses 19 Maret 2024). 
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Apapun orientasi dari suatu kepemimpinan, kepemimpinan seseorang 

sangat berkaitan dengan keperibadian, dan  keperibadian  kepala  sekolah  

sebagai  pemimpin akan tercermin dalam  sifat-sifat  jujur, percaya diri, 

tanggung jawab, berani mengambil  resiko dan  keputusan, berjiwa  besar, 

emosi yang  stabil, serta  teladan.  

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Kepala Sekolah  

Hoy dan Miskel dalam Syaiful Sagala, menegaskan bahwa kepala 

sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan dan berusaha memanfaatkan kompetensinya untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagi keefektifan sekolah.16 

Dari pendapat tersebut peneliti sepakat bahwa kepala sekolah yang 

efektif memang perlu memiliki kompetensi yang diperlukan dan mampu 

mengaplikasikannya untuk memajukan keefektifan sekolah secara 

keseluruhan. 

Menurut Sergiovanni dalam buku Nanang Fattah mengemukakan ada 

tiga kompetensi yang harus dimilki oleh kepala sekolah yaitu:  

a. Kompetensi teknis (technical competency) berkenaan dengan 

pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi sebagai kepala sekolah. Kompetensi teknis kepala sekolah 

dapat melibatkan pemahaman dan keterampilan dalam berbagai aspek 

manajemen pendidikan dan operasional sekolah.  

b. Kompetensi hubungan antar pribadi (interpersonal competency) yang 

berkenaan dengan kemampuan kepala sekolah dalam bekerjasama 

dengan orang lain dan memotivasi mereka agar bersungguh-sungguh 

                                                           
16Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 125.  
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dalam bekerja. Kompetensi ini sangat penting bagi seorang kepala 

sekolah. Kemampuan dalam membangun hubungan antar pribadi yang 

baik dapat menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, memotivasi 

staf maupun peserta didik, serta dapat meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan secara keseluruhan. Dalam penerapan kompetensi 

hubungan antar pribadi ini, kepala sekolah harus mampu memperoleh 

suatu kemampuan mendengarkan, kemampuan dalam berkomunikasi, 

kemampuan membangun kolaborasi dan kemampuan dalam menangani 

suatu konflik dengan bijak. 

c. Kompetensi konseptual (conceptual competency) berkenaan dengan 

keluasan dan wawasan dan konsep seorang kepala sekolah yang 

diperlukan dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah rumit 

berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Kompetensi konseptual yang 

diperlukan oleh seorang kepala sekolah ialah mencakup suatu 

pemahaman mendalam terkait kebijakan pendidikan, strategi 

pengembangan sekolah, dan visi-misi pendidikan. Seorang kepala sekolah 

perlu menganalisis tren pendidikan, merencanakan inovasi, serta 

memahami konsep-konsep pendidikan terkini. Kompetensi konseptual ini 

juga dapat membantu kepala sekolah dalam merancang kebijakan sekolah 

yang sesuai, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan 

menjalankan tugas kepemimpinan dengan visi yang jelas. 17 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa, dalam ranah pendidikan sangat diperlukan sosok pemimpin yang 

jujur, bertanggung jawab, Komunikatif, dan mempunyai kecerdasan yang 

                                                           
17Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 2. 
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tinggi. Aspek moral dan etika dikedepankan, karena aspek inilah yang menjadi 

pondasi kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin sudah terkena cacat moral, 

maka kepercayaan bawahannya akan merosot tajam dan kewajibannya dapat 

turun secara drastis. 

B. Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Profesionalisme Guru 

Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang 

pekerjaan yang ingin atau akan diketahui oleh seseorang. Profesi juga di 

artikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang menyatakan 

pengetahuan dan keterampilan. Khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang insentif, jadi profesional adalah suatu pekerjaan atau jabatan 

yang menuntut keahlian tertentu, artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang 

disebut profesional tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi 

memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.18 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti memberikan kesimpulan 

bahwa, profesional berasal dari kata profesi yang mengacu pada suatu bidang 

pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperoleh melalui pendidikan akademis dan pelatihan. Profesionalisme 

mengimplikasikan bahwa jabatan atau pekerjaan tersebut tidak dapat 

dipegang oleh sembarang orang tanpa persiapan yang khusus. Dengan 

demikian, menjadi profesional membutuhkan dedikasi untuk memperoleh 

keahlian tertentu melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai.  

Menurut T. Raka Joni dalam Oemar Hamalik, Profesionalisme 

merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai 

pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau 

                                                           
18Kunandar, Guru Profesional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, h. 45. 
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sebagai hobi belaka. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli 

(expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. 

Tanggung jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual maupun 

sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam 

suatu organisasi yang dinamis. Seorang profesional memberikan layanan 

pekerjaan secara terstruktur.19  

Dari pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu 

kebermaknaan ahli adalah salah satu karakteristik utama seorang profesional. 

Profesionalisme mencakup pengetahuan mendalam sesuai bidang tertentu 

yang dapat kita peroleh melalui pendidikan atau pengalaman. Seorang yang 

profesional juga bertanggungjawab atas keputusan-keputusan yang 

diambilnya, menunjukkan kualitas moral yang mencakup kejujuran, ketulusan 

dan konsisten terhadap suatu tindakan dalam melaksanakan tugasnya secara 

terstruktur. 

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya sikap 

profesionalisme dalam dunia kerja. Bahwa seorang yang profesional harus 

memiliki sikap yang serius dan tekun terhadap pekerjaannya, memiliki 

pengetahuan yang memadai dan bertanggung jawab atas keputusan-

keputusan yang diambil. Mereka juga diharapkan untuk menjunjung tinggi 

etika profesi dan memberikan layanan pekerjaan secara terstruktur. Semua ini 

adalah unsur-unsur penting dalam menjadi seorang yang profesional. 

Menurut Hamalik dari kutipan pada suatu jurnal Manajemen 

pendidikan, bahwa guru profesional harus memiliki keterampilan dasar 

mengajar yang baik, memahami atau menguasai bahan dan memilliki loyalitas 

terkait tugasnya. Guru harus memiliki empat kompetensi yaitu: kompetensi 

                                                           
19Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2006), h. 27.  
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pedagogik, kompetensi sosial kompetensi kepribadian dan kompetensi 

profesional.20 

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru 

profesional membutuhkan keterampilan dasar mengajar yang efektif, 

pemahaman atau penguasaan materi pelajaran, serta sikap loyalitas terhadap 

tugas pendidikan mereka. Adapun empat kompetensi utama yang perlu 

ditanamkan pada diri guru yang profesional, yaitu kompetensi pedagogik, 

sosial, keribadian dan kompetensi profesional. Ke empat kompetensi ini 

merupakan pondasi penting bagi kesuksesan seorang guru. 

Guru sebagai pendidik memerlukan rekayasa pembelajaran 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam tindakan tersebut menggunakan 

asas pendidikan maupun teori pendidikan. Dalam melaksanakan perannya 

sebagai guru, pada dasarnya guru telah dibekali dengan kemampuan 

profesional, yang hanya mungkin dilaksanakan secara baik apabila fasilitas 

untuk keperluan tersebut tersedia dan digunakan. Fasilitas tersebut 

berkenaan dengan tingkat kesejahteraan guru, yang hanya mampu 

mendorong dan meningkatkan pengabdian, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalismenya sehari-

hari. 

Guru adalah seorang pendidik atau pengajar yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu dan 

juga disiplin ilmu. Tugas utama guru ialah memberikan pengajaran, bimbingan 

dan arahan kepada peserta didiknya dengan menggunakan berbagai metode 

dan model pembelajaran  yang akan membantu peserta didik belajar dan 

                                                           
20Nurkolis Siri Kastawi, dkk, "Kontribusi Motivasi Kerja dan Peran Kepala Sekolah 

terhadap Profesionalisme Guru SMA", h. 78. 
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berkembang. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter dan nilai-nilai moral peserta didik yang di dalamnya guru harus 

menjadi panutan bagi peserta didiknya. Kemuliaan seorang guru tercermin 

dari kepribadiannya yang menjadi manifestasi dari sikap dan perilaku dari 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Mulyasa dalam Martinis Siamin, semua orang yakin bahwa 

guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul 

adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa 

membutuhkan orang lain sejak lahir bahkan pada saat meninggal.21 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa, 

banyak orang yang meyakini betapa besarnya peran guru dalam membantu 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Seorang guru memiliki peran 

yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru 

berperan dalam memberikan pengetahuan, bimbingan dan inspirasi kepada 

peserta didik untuk mencapai potensi mereka. 

Guru sebagai pendidik merupakan tokoh, panutan dan identifikasi 

peserta didik serta lingkungannya. Meskipun sebenarnya keberhasilan 

pendidikan tidak hanya bergantung pada satu kompenen saja, misalnya guru 

melainkan sebagai sebuah sistem kepada beberapa komponen antara lain 

berupa program kegiatan pembelajaran murni, sarana, dana, masyarakat dan 

kepemimpinan kepala sekolah. Akan tetapi semua komponen yang 

teridentifikasi di atas tidak akan berguna bagi terjadinya perolehan 

                                                           
21Yamin Martinis dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009), h. 101. 
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pengalaman belajar yang maksimal bagi murid bilamana tidak didukung 

keberadaan guru yang profesional. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki 

profesionalisme dalam menjalankan perannya guna menuju pendidikan yang 

bermutu dan berkualitas.22 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dalam ranah pendidikan guru merupakan tokoh yang menjadi penutan 

identifikasi peserta didik. Namun, keberhasilan pendidikan melibatkan 

berbagai komponen dan faktor yang saling terkait, seperti program kegiatan 

pembelajaran, sarana, dana, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan 

kepala sekolah. Kerjasama dan keseimbangan antara semua komponen 

tersebut menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan 

holistik. 

2. Kompetensi Guru 

Kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berhasil dalam 

suatu bidang atau melakukan suatu pekerjaan dengan efektif.  

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti 

kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu). Kalau kompetensi berarti kemampuan atau 

kecakapan, maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, 

kecakapan atau keterampilan guru.23 

                                                           
22Yeyes Suanda dan Rambat Nur Sasongko, "Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru di SMA Negeri 1 Lintang Kanan Kabupaten 
Empat Lawang", h. 2. 

23Akhmal Hawi, Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), h. 1. 



37 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, 

kompetensi merujuk pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seorang guru untuk melakukan tugas-tugasnya secara efektif. Ini 

mencakup pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran, metode 

pengajaran yang efektif, serta kemampuan untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

tujuan pendidikan.  

Menurut Kunandar dalam jurnal Hairuddin Cikka berpendapat bahwa, 

kompetensi merupakan sikap atau perilaku yang logis guna mewujudkan  

sesuatu yang ingin digapai yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan.24  

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, 

kompetensi melibatkan lebih dari pengetahuan dan keterampilan, melainkan 

juga melibatkan sikap dan perilaku yang relevan guna untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimilki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.25 

Berdasarkan definisi kompetensi dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa, kompetensi guru dan dosen menyangkut seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dipahami, dan 

                                                           
24Hairuddin Cikka, "Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

Meningkatkan Interaksi Pembelajaran di Sekolah", Guru Tua: Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran, vol. 3 no. 1 (2020), h. 47. https://doi.org/10.31970/gurutua.v3i1.45. (Diakses 
19 Februari 2024). 

25UU RI No. 14 Th 2005, Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7. 
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dikuasai oleh pendidik untuk menjalankan tugas keprofesionalan mereka 

secara efektif. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kompetensi guru 

meliputi lebih dari sekadar aspek pengetahuan dan keterampilan. Tetapi juga 

melibatkan sikap dan perilaku yang mendukung dalam melaksanakan tugas-

tugas mereka sebagai seorang pendidik. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”26  

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, adapun empat macam kompetensi 

yang wajib dimiliki oleh guru, yaitu : 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Hal tersebut 

berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan 

prinsip. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan karakteristik peserta dari berbagai aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa 

seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, 

dan keterkaitan yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, 

seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan 

pendidikan masing disesuaikan  dengan kebutuhan lokal. Kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

                                                           
26UUD RI No. 14 Th 2005, Guru dan Dosen (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), h. 6. 
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peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: prinsip pembelajaran yang 

mendidik karena peserta didik memiliki karakter, dan keterkaitan yang 

berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus 

mampu mengembangkan kurikulum di tingkat masing-masing dan 

disesuaikan dengan kebutuhan lokal.  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, yang telah dijelaskan dalam Pasal 

28 ayat (3) butir a bahwa: kompetensi pedagogik didefinisikan sebagai 

kemampuan mengelola pembelajaran, yaitu memahami diri peserta didik, 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan 

mengembangkan diri peserta didik untuk mewujudkan berbagai potensinya, 

Kompetensi pedagogik Dan kompetensi profesional didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menguasai suatu topik mata pelajaran secara 

komprehensif dan mendalam.27  

Begitu juga dengan guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi 

pedagogik ini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru agama dalam 

menguasai materi pelajaran, menguasai landasan pendidikan, mengelola 

kelas, menggunakan media/sumber, mengelola interaksi belajar mengajar, 

menilai prestasi belajar siswa, mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah, memahami prinsip dan penafsiran penelitian guna keperluan 

pengajaran, kemampuan memberikan motivasi serta bimbingan kepada anak 

didik agar memperoleh pengalaman  yang diperlukan dan guru  agama lebih 

berkompeten dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya. 

 

 

                                                           
27Masruroh, dkk, "Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 

03 Jabung Malang", h. 85. 
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b. Kompetensi Kepribadian 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa kompetensi 

kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian bagi pendidik merupakan yang mantap, stabil, dewesa, arif, 

berakhlak mulia dan berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi peserta 

didik.28  

Berdasarkan Undang-Undang peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir b di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa, kompetensi kepribadian dalam konteks 

pendidikan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi 

teladan yang baik bagi peserta didik dengan berakhlak mulia. 

Menurut Sudarwan Danim dalam jurnal Pendidikan Agama Islam 

bahwa, kompetensi kepribadian guru merupakan kemamuan seorang 

pendidik dalam sikap atau kepribadian yang ditampilkan melalui perilaku baik 

dan terpuji, yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan menjadi teladan 

bagi orang lain.29 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan penjelasan 

bahwa, kompetensi kepribadian guru menekankan pentingnya sikap dan 

perilaku pendidik yang baik dan terpuji dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang positif. Ketika seorang pendidik menunjukkan sikap yang baik, 

                                                           
28Hairuddin Cikka, "Peranan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

Meningkatkan Interaksi Pembelajaran di Sekolah", h. 48. 

29Najamuddin Petta Solong, "Penerapan Kompetensi Kepribadian Guru PAI’, Jurnal: 

Pendidikan Agama Islam, vol. 3 no. 2 (2020), h. 58. 

https://jurnalunissula.ac.id/index.php/tadibuna/article/download/12557/4572. (Diakses 

05 Februari 2024). 
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seperti kesabaran, empati, dan integritas, hal ini dapat memengaruhi peserta 

didik untuk mengembangkan sikap yang serupa. Selain itu, pendidik yang 

bertindak sebagai teladan positif dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik 

dan anggota masyarakat lainnya untuk mengejar kesuksesan dengan cara 

yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kompetensi kepribadian 

guru tidak hanya berdampak pada perkembangan akademik peserta didik, 

tetapi juga membentuk karakter dan moralitas mereka serta mendorong 

mereka untuk meraih potensi terbaik dalam kehidupan. 

c. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial guru menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16 

Tahun 2010 tentang pengeolaan pendidikan agama Islam pada sekolah, 

sebagai berikut: a) Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

dalam pembentukan karakter peserta didik, b) Sikap adaptif dengan 

lingkungan sosial budaya tempat bertugas dalam pembentukan karakter 

peserta didik, c) Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah 

dan warga masyarakat dalam pembentukan karakter peserta didik.30 

Jadi, berdasarkan uraian di atas terkait Undang-Undang Peraturan 

Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengeolaan pendidikan 

agama Islam pada sekolah, peneliti memberikan kesimpulan bahwa, seorang 

pendidik harus memiliki kemampuan kompetensi sosial yang meliputi sikap 

inklusif, objektif, dan non-diskriminatif dalam membentuk karakter peserta 

didik, adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas, serta 

komunikatif dengan berbagai pihak dalam proses pembentukan karakter 

peserta didik. 

                                                           
30Mazrur, dkk, "Kontribusi Kompetensi Sosial Guru dalam Membentuk Karakter 

Siswa", Journal: Innovative Education, vol. 4 no. 2 (2022), h. 282. 
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Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan  peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, staf 

administrasi, dan masyarakat. Dengan demikian kompetensi sosial guru 

merupakan salah satu kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh 

guru pendidikan agama Islam guna untuk menjalin hubungan yang baik dan 

produktif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, 

serta memfasilitasi proses belajar mengajar dengan lebih efisien.31 

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa, 

kompetensi sosial guru termasuk guru PAI sangat penting dalam konteks 

pendidikan. Karena memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, 

kerinteraksi, dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak 

terkait, mulai dari peserta didik hingga anggota masyarakat sekitar. 

Kemampuan ini memfasilitasi proses pendidikan yang efektif dan 

berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pendidikan.  

d. Kompetensi Profesional  

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir 

c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional ialah 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan menyeluruh, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, dan juga penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuannya.32 Jadi, kompetensi profesional yang 

                                                           
31Masnur Alam, "Peran Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Aliyah Negeri Kemantan Kabupaten Kerinci",  Jurnal: Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 18 no. 1 (2018), 

h. 86. 

32Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2005), h. 75-77. 
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dimaksud di sini ialah kemampuan seorang guru dalam menguasai bahan ajar 

secara mendalam. 

Kompetensi profesional menekankan pada pengetahuan dan wawasan 

yang cukup terkait isi mata pelajaran sehingga mutlak diperlukan untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang baik. Penguasaan terhadap materi 

menjadi salah satu persyaratan untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif. Sebab guru juga merupakan sumber pengetahuan bagi peserta didik.33 

Pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kunci dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif maka terlebih dahulu seorang guru harus 

menguasai bahan ajar dan metode yang akan di berikan ke peserta didik. Hal 

ini dikarenakan guru merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi peserta 

didik. 

Guru yang profesional adalah guru yang melakukan tugas mengajarya 

dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efesien. 

Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar antara lain : (1) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan 

menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberikan 

penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan 

mengajar perorangan dan kelompok kecil.34 

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kompetensi guru profesional merujuk pada kombinasi kemampuan, 

                                                           
33Nurkolis Siri Kastawi, dkk, "Kontribusi Motivasi Kerja dan Peran Kepala Sekolah 

terhadap Profesionalisme Guru SMA, h. 2. 

34Ali Mudlofir, Pendidik Profesional Konsep Strategi dan Aplikasinya dalam 

Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 82. 



44 
 

 
 

pengetahuan dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk 

menjadi efektif dalam mengajar dan membimbing peserta didiknya.  

Berdasarkan keempat kompetensi di atas, peneliti dapat memberikan 

Kesimpulan bahwa: a) kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru 

untuk merencanakan, mengajar, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi 

ini mencakup pemahaman tentang metode pengajaran, penggunaan sumber 

daya pembelajaran yang sesuai, serta kemampuan mengevaluasi peserta 

didik. b) kompetensi kepribadian, kompetensi ini mencakup sifat-sifat dan 

sikap pendidik dalam mengajar, bahwa seorang pendidik harus memiliki etika 

profesional integritas, empati dan keteladanan juga kemampuan 

berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan individual siswa. c)  

Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan peserta 

didik, rekan guru, orang tua siswa dan staf sekolah. Apabila seorang pendidik 

mampu menciptakan kompetensi sosial yang baik maka dapat menghasilkan 

lingkungan pembelajaran yang positif dan kolaboratif. d) Kompetensi 

profesional, ini melibatkan pemahaman tentang peran guru dalam sistem 

pendidikan, pengetahuan tentang kebijakan pendidikan, serta komitmen 

untuk pengembangan diri dan pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan. 

Guru profesional harus terus mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuannya sesuai dengan perkembangan dalam pendidikan. 

Dengan kombinasi empat kompetensi tersebut dapat membantu 

seorang pendidik untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, 

membantu peserta didik dalam perkembangan akademik dan sosial mereka, 

serta guru sebagai model peran dan etika yang baik. 
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3. Peran Guru Profesional 

Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 

optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-petensi yang dimiliki oleh 

peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, 

karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan. Guru 

juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal.  

Menurut Hamzah B. Uno dalam Martinis Yamin peran guru profesional 

yaitu sebagai designer (perancang pembelajaran), edukator (pengembangan 

kepribadian), manager (pengelola pembelajaran), administrator (pelaksanaan 

teknis administrasi), supervisor (pemantau), inovator (melakukan kegiatan 

kreatif), motivator (memberikan dorongan), konselor (membantu 

memecahkan masalah), fasilitator (memberikan bantuan teknis dan 

petunjuk), dan evaluator (menilai pekerjaan siswa).35  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa, 

berbagai peran yang harus dimainkan oleh seorang guru profesional dalam 

proses pendidikan. Masing-masing peran tersebut memiliki tujuan dan 

tanggung jawab yang berbeda, mulai dari perancangan pembelajaran hingga 

evaluasi hasil belajar siswa. Semua peran ini sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan membantu siswa 

                                                           
35Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas, h. 123. 
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mencapai potensi maksimal mereka. Sebab, untuk menjadi guru yang 

profesional harus menjalankan tugas dan perannya sebagai guru dengan baik. 

4. Karakteristik Guru Profesional 

Karakteristik guru yang profesional yaitu mencakup kepribadian 

manusia pada umumnya di mana manusia mempunyai banyak sifat yang 

tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik adalah suatu 

sifat atau karater yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang 

pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan 

berakhlak. 

Menurut Saiful Bahri Djamarah dalam Martinis Yamin, karakteristik 

guru adalah segala tindak tanduk atau sikap dan perbuatan guru baik di 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, sikap guru dalam 

meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi arahan, 

bimbingan dan motivasi kepada peserta didik, cara berpakaian, berbicara, dan 

berhubungan baik dengan peserta didik, teman sejawat, serta anggota 

masyarakat lainnya.36 

Berdasarkan pendapat para ahli peneliti memahami bahwa, penjelasan 

di atas menggarisbawahi pentingnya perilaku dan sikap seorang guru dalam 

konteks pembelajaran. Karakteristik guru mencakup berbagai aspek, mulai 

dari pelayanan kepada peserta didik, pengetahuan yang diberikan, cara 

berkomunikasi, hingga hubungan baik dengan berbagai pihak, baik itu sisa, 

rekan sejawat hingga masyarakat. Sikap dan tindakan guru juga memainkan 

peran kunci dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang positif dan 

produktif, serta berkontribusi pada perkembangan siswa secara holistik. 

                                                           
36Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas, h. 124. 
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Menurut Hayyan Ahmad dalam Piet A. Sahertian, dengan meningkatnya 

karakter guru profesional yang dimiliki oleh setiap guru, maka kualitas mutu 

pendidikan akan semakin baik. Di antaranya karakteristik guru profesional 

yaitu:  

a. Taat pada peraturan perundang-undangan. 

b. Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi. 

c. Membimbing peserta didik (ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan tugas 

mendidik). 

d. Cinta terhadap pekerjaan. 

e. Memiliki otonomi/ mandiri dan rasa tanggung jawab. 

f. Menciptakan suasana yang baik di tempat kerja (sekolah).  

g. Memelihara hubungan dengan teman sejawat (memiliki rasa kesejawatan/   

kesetiakawanan).  

h. Taat dan loyal kepada pemimpin.37 

Dengan karakteristik-karakteristik ini dapat membantu dalam 

menciptakan guru-guru yang berkualitas tinggi, yang dapat memberikan 

dampak positif pada proses pendidikan dan perkembangan peserta didik. 

C. Faktor Pendukungan dan Faktor Penghambat Upaya Kepala Sekolah 

dalam Memprofesionalkan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 

1. Faktor Pendukung  

Faktor pendukung upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti mencakup berbagai hal yang 

membantu kepala sekolah dalam  memfasilitasi dan mendorong guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk terus meningkatkan  

                                                           
37Piet. A. Sahertian, Profil Pendidikan Profesional (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 

30.  
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kompetensi, keterampilan, dan kualitas pengajaran mereka dalam bidang 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini  termasuk  dukungan dalam 

bentuk  lingkungan, serta sarana dan prasarana. 

b. Lingkungan yang mendukung 

Lingkungan dan suasana kerja mendukung dalam membina para guru 

dalam meningkatkan profesionalisme mereka, komunikasi yang baik, suasana 

yang kondusif membuat suasana kerja menjadi nyaman dan membuat 

pekerjaan menjadi lebih ringan sehingga tidak ada perasaan yang jenuh dalam 

bekerja karena lingkungan kerja berpengaruh dengan suasana hati dan 

pikiran dalam bekerja.38  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

lingkungan kerja yang mendukung dan suasana kerja yang kondusif memiliki 

dampak positif yang signifikan terhadap profesionalisme guru. Lingkungan 

yang nyaman dan komunikasi yang baik antara rekan kerja dan pimpinan 

memungkinkan guru untuk merasa dihargai dan didukung dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan. Suasana yang positif juga dapat 

mengurangi tingkat stres dan perasaan lelah dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. 

c. Sarana dan Prasarana 

Peningkatan kompetensi guru serta penyediaan sarana dan prasarana 

yang memadai mutlak diperlukan. Kolaborasi antar guru-guru di sekolah serta 

peningkatan kesadaran dan juga dukungan orangtua dan masyarakat pun 

diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi  

 

                                                           
38Johamsyah, "Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI 

di SMA Darul Falah Pagutan Mataram", Skripsi  (Mataram: UIN Mataram, 2017), h. 60. 
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seluruh anak di Indonesia.39 

Salah satu yang menjadi faktor pendukung upaya kepala sekolah 

terhadap peningkatan profesional guru ialah tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai mencakup 

fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang 

lengkap, laboratorium, serta teknologi pendidikan yang mengikuti 

perkembangan zaman. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, guru 

dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan 

mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan kelas. Selain itu, fasilitas 

yang memadai juga dapat meningkatkan motivasi kesejahteraan guru, 

sehingga mereka dapat fokus dan berkinerja lebih baik, dan lebih kreatif dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

2. Faktor Penghambat 

Ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

bahwa guru-guru Indonesia wajib memiliki sertifikasi pendidik sebagai bukti 

telah menjadi guru yang profesional. Sertifikasi tersebut bukan sekadar untuk 

mendapat tunjangan sertifikasi guru sebesar satu kali gaji pokok, tetapi 

pengakuan dari pemerintah sebagai guru legal. Akan tetapi, sampai sekarang 

masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum disertifikasi, dan yang terbanyak 

justru para guru yang diamanatkan UU Guru dan Dosen dengan masa 

pengangkatan di bawah tahun 2015. Proses sertifikasi guru di Indonesia masih 

menghadapi sejumlah masalah, salah satunya prosesnya yang berbelit-belit 

dan keterbatasan kuota sehingga menimbulkan konflik di kalangan guru. 

                                                           
39Deonisia Arlinta, "Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Kunci Pendidikan 

Berkualitas", Kompas.Id, (2023). 

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/22/pendidikan-berkualitas-tidak-

lepas-dari-kompetensi-dan-kesejahteraan-guru (Diakses 19 Maret 2024).  



50 
 

 
 

Untuk itu, pemerintah diharapkan memprioritaskan penanganan persoalan 

pendidikan profesi guru dan memudahkan prosesnya. Proses pendidikan 

profesi guru (PPG), terlebih bagi guru honorer, yang rumit menimbulkan rasa 

iri dari para guru, sementara mereka wajib lulus pretest PPG. Saat ini guru 

non-aparatur sipil negara (ASN) sekolah negeri di Indonesia berjumlah sekitar 

700.000 orang. Syarat bagi mereka agar dapat mengikuti pretest PPG adalah 

terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik), memiliki nomor unik pendidik 

tenaga kependidikan (NUPTK), mendapat surat keputusan pengangkatan dari 

kepala daerah/dinas, dan status dapodiknya wajib honorer tingkat satu atau 

dua.40 Permasalahan tersebut merupakan salah satu bagian dari faktor 

penghambat guru untuk menjadi pendidik yang profesional. 

Berdasarkan kutipan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-

Undang No 14 Tahun 2005 mewajibkan para guru di Indonesia memiliki 

sertifikasi pendidik, sebab guru dapat dikatakan profesional dengan legal 

apabila mereka telah memiliki sertifikasi guru profesional. Masalah yang 

terjadi saat ini ialah sekitar 1,6 juta guru yang belum disertifikasi, terutama 

yang diangkat sebelum tahun 2015. Hal ini disebabkan karena proses untuk 

mendapatkan sertifikasi guru profesional yang rumit dan keterbatasan kuota 

yang menyebabkan konflik di kalangan guru. Oleh karena itu, pemerintah 

perlu memprioritaskan penanganan masalah ini untuk memfasilitasi proses 

sertifikasi dan meningkatkan profesionalisme guru, khususnya melalui 

penyederhanaan proses pendidikan profesi guru (PPG). 

 

 

                                                           
40Tjahjo Widyasmoro, "Sertifikasi Guru, Penting Tapi Tidak Mudah", Intisari.Grid.Id, 

(2023). https://intisari.grid.id/amp/033855393/sertifikasi-guru-penting-tapi-tidak-mudah 

(Diakses 17 Maret 2024). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

salah, baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika 

penelitian yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai 

pondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap peneliti karena ini mencakup 

prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur alur penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat 

izin riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang 

berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetuju 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

                                                           
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59. 
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penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas 

informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif dan dapat 

merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-prinsip 

etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan 

penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian 

berjenis kualitatif yang sifatnya deskriptif. Artinya, penelitian ini 

mengungkapkan permasalahan apa adanya dengan mendeskripsikan secara 

jelas dan rinci atas apa yang telah diamati melalui semua indera, sehingga 

meninggalkan fakta yang ada. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan 

gambaran terhadap suatu kondisi dan indsiden, sehingga penelitian tersebut 

ingin membuat akumulasi data dasar belaka.2 

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang menggunakan peneliti sebagai kunci utama untuk 

menggambarkan hasil pengamatan di lapangan berupa deskripsi bahasa non-

numerik dari orang-orang yang telah diamati. Penulis telah mengamati secara 

langsung dan menemukan teori baru melalui peristiwa yang terjadi di SMAN 8 

Gowa. 

 

 

                                                           
2Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Balai Aksara, 1998), h. 64. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasi di SMA Negeri 8 Gowa, tepatnya di 

dikelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. 

Secara geografis Penelitian yang dilakukan terletak di -5,2317 Lintang, dan 

119,5058 Bujur.3 Lokasi ini dipilih karena keberadaan lokasi yang mudah  

diakses peneliti sehingga mengurangi biaya dan waktu perjalanan, serta 

memudahkan peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian. 

Peneliti juga merupakan alumni di sekolah tersebut sehingga permasalahan 

yang peneliti temukan sudah ada sejak dahulu, dan tidak ada satupun peneliti 

yang mengambil penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencari tahu 

bagaimana upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Gowa tersebut.  

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah: SMAN 8 Gowa 

2) NPSN: 40301074 

3) Status Sekolah: Negeri 

4) Alamat Sekolah: Jl. Poros Malino Km. 08 Romanglompoa 

5) Kode Pos: 92172 

6) RT/RW: 1 / 2 

7) Kelurahan: Romanglompoa 

8) Kecamatan: Bontomarannu 

9) Kabupaten: Gowa 

10) Provinsi: Sulawesi Selatan 

11) Kepala Sekolah: Rahman, S.Pd., M.Si. 

                                                           
3Profil Sekolah, “Profil SMAN 8 Gowa”, (Mei 2023) https://sman8gowa.sch.id/profil-

sekolah.  (Diakses 08 Maret 2024). 

https://sman8gowa.sch.id/profil-sekolah
https://sman8gowa.sch.id/profil-sekolah
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12) Kurikulum: 2013 

13) Akreditasi: A 

14) Email: sman8gowa000@gmail.com 

15) Website: https://sman8gowa.sch.id.  

b. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

1) Visi 

“Menguasai IPTEK, Beriman dan Berkarakter Kebangsaan serta Berbasis 

Budaya Lingkungan”. 

Indikator : 

a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan  

b) Unggul dalam prestasi 

c) Berkembangnya kreativitas , dedikasi, disiplin dan rasa tanggung jawab 

d) Terciptanya rasa kekeluaraan yang harmonis 

e) Memiliki sarana dan praarana lengkap dalam lingkungan sekolah yang 

nyaman dan kondusif untuk belajar. 

2) Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, SMA Negeri 8 Gowa mengembangkan 

misi sebagai berikut: 

a) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama 

melalui penyelenggaraan bina rohani Islam, 

b) Meningkatkan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok 

masing-masing, 

c) Mewujudkan lingkungan seluruh warga sekolah yang bersih, indah dan 

hijau, 

mailto:sman8gowa000@gmail.com
https://sman8gowa.sch.id/
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d) Melaksanakan pembelajaran secara intensif dan efisien berdasarkan 

berdasarkan prinsip Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM), 

e) Mendorong siswa mengembangkan potensinya di bidang Teknologi 

informasi dan Komunikasi melalui Pelatihan TIK. 

f) Menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat terhadap seluruh 

siswa dalam bidang akademik, olahraga dan seni. 

3) Tujuan Sekolah 

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Secara lebih rinci tujuan SMA Negeri 8 Gowa, sebagai berikut: 

 Tujuan Umum 

a) Mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 

b) Mewujudkan standar kompetensi lulusan; 

c) Merealisasikan visi, misi dan strategi sekolah. 

 Tujuan Khusus 

a) Menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

Tuhan Yang Maha Esa; 

b) Menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia; 

c) Menciptakan peserta didik yang memiliki kesadaran intelektual, 

emosional, dan spiritual yang tinggi; 

d) Menghasilkan siswa yang mampu berprestasi dalam bidang olahraga dan 

seni; 

e) Menghasilkan peserta didik yang kompetatif untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 
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f) Meningkatkan perolehan nilai ujian; 

g) Membentuk peserta didik yang mampu menggali potensi daerah melalui 

muatan lokal (mulok); 

h) Membebaskan peserta didik dari buta tulis al-Qur’an serta membiasakan 

siswa untuk sholat dhuhur berjama’ah; 

i) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan kondusif untuk 

belajar; 

j) Memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam lingkungan sekolah. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan secara keilmuan yang dilakukan peneliti ialah pendekatan 

pedagogik dan secara metodologi, pendekatan penelitian yang dilakukan 

peneliti ialah pendekatan fenomenologis dengan mengarahkan kepada 

pemahaman dan penganalisaan, serta penggambaran suatu kejadian yang 

dialami oleh beberapa orang dalam kondisi tertentu. Dengan pendekatan 

penelitian fenomenologis, peneliti meneliti tentang suatu kondisi atau 

keadaan yang telah terjadi di lokasi penelitian yang di dalamnya peneliti 

memberikan makna terhadap suatu informasi, data, ataupun situasi 

berdasarkan analisis sukjektif orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan 

menjelaskan secara rinci tentang pengalaman-pengalaman yang telah dilalui 

oleh orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya 

kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti. 

Schutz mengemukakan pendapatnya bahwa fenomenologi menjadi 

suatu metode yang diciptakan untuk menjadi media dalam pemeriksaan dan 

penganalisa keadaan jiwa atau batiniah seseorang dalam bentuk pengalaman 

tentang peristiwa yang nampak sebagaimana mestinya, yang biasanya disebut 
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arus kesadaran.4 Jadi, dikarenakan berdasarkan pengalaman dan peristiwa 

yang telah dilalui, maka ketika diteliti akan menjadi fakta dan bersifat objektif. 

Oleh karena itu, peneliti mengungkap fakta-fakta berdasarkan peristiwa dan 

pengalaman yang telah terjadi berkaitan dengan upaya kepala sekolah dalam 

memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 

8 Gowa. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan penerimaan data oleh peneliti yang sifatnya 

langsung dari subjek penelitian di lapangan tanpa melalui perantara. subjek 

penelitian yang dimaksud ialah objek yang mengalami perihal secara 

langsung. Pemberi informasi dihadapkan langsung kepada peneliti agar data 

yang diperoleh tidak berantakan dan kebenarannya sah guna meminimalisir 

kesulitan penelitian. Data primer pada penelitian ini ialah kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, peserta didik, dan wakil kepala 

sekolah.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan perolehan data yang sifatnya mendukung 

data primer, baik itu dari seseorang, dokumen-dokumen atau pengamatan 

tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, data sekunder yang 

digunakan pada penelitian ini ialah Undang-Undang RI, data-data atau elemen-

elemen yang diperoleh dari SMAN 8 Gowa.  

                                                           
4Tom Campbel, Tujuh Teori Sosial (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 233.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai mekanisme atau 

suatu cara yang diterapkan agar sebuah data didapatkan dengan baik. Adapun 

teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Pada dasarnya, observasi ialah sebuah aktivitas yang melibatkan 

hampir semua pancaindra, seperti pendengaran, penciuman, terutama 

penglihatan agar mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan problematika dalam penelitian yang diangkat. Hasil dari 

observasi berupa kegiatan, insiden, keadaan dan perasaan seseorang. 

Peneliti menggunakan observasi supervisi dan observasi evaluasi 

sebagai salah satu cara dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan 

melakukan pengamatan secara langsung, baik itu melalui pendengaran, 

penglihatan, dan  juga perasaan yang dialami oleh peneliti menyangkut upaya 

kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti, kemudian mencatat data-data yang diperlukan sebagai informasi 

pendukung. 

Peneliti telah melalukan observasi terkait upaya kepala sekolah dalam 

proses peningkatan profesional guru berdasarkan kompetensi-kompetensi 

yang dimiliki oleh guru khususnya guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti. Peneliti juga telah mengobservasi supervisi dan evaluasi guru 

terhadap peserta didiknya. Sarana dan prasarana dari kepala sekolah yang 

mendukung pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kolaborasi 

dan komunikasi antara guru, peserta didik dan kepala sekolah. Peneliti juga 

telah mengobservasi pengembangan kurikulum  PAI yang relevan sesuai 

dengan kebutuhan guru dan peserta didik. 
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2. Wawancara 

Wawancara dibagi menjadi dua jenis, ada yang terstruktur dan ada yang 

tidak terstruktur (bebas). Oleh karena itu, digunakan kombinasi jenis 

wawancara pada penelitian ini. Peneliti menyiapkan wawancara terstruktur 

agar mengetahui arah pembicaraan pada saat sesi wawancara, kemudian tidak 

terstruktur ikut serta ketika ada hal-hal yang ingin diketahui secara spesifik 

yang berhubungan juga. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, yaitu 

peneliti melakukan pertemuan individu dengan responden untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penelitian ini. Wawancara 

ini peneliti lakukan dengan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan 

bagi responden untuk menjelaskan pengalaman, opini, atau pandangannya 

secara lebih rinci. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menjadi salah satu teknik atau cara dalam 

mengumpulkan data yang diambil dari dokumen, buku-buku atau arsip, dan 

foto terkait judul penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan 

data yang sifatnya pelengkap dari data sebelumnya dan juga sebagai bukti 

nyata dalam penelitian. 

Pada metode dokumentasi ini, lebih memperkuat fakta yang ada 

melalui perolehan sejumlah data yang dilakukan peneliti di sekolah atau lokasi 

penelitian. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan sesuatu yang dapat berupa 

alat bantu dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di 

lapangan. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka intstrumen yang 
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dibutuhkan yaitu menyangkut instrumen pada saat observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Peneliti 

Pada saat melaksanakan observasi di lapangan, peneliti mengamati 

bentuk upaya dan peran kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan 

peningkatan profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 

SMAN 8 Gowa. 

2. Pedoman Observasi 

Pada saat melaksanakan observasi di lapangan, peneliti menggunakan 

catatan kecil untuk mencatat hal-hal menyangkut upaya kepala sekolah dalam 

memprofesionalkan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 

8 Gowa.  

3. Pedoman Wawancara 

Pada saat wawancara berlangsung, peneliti memberikan pertanyaan 

yang terstruktur terlebih dahulu agar lebih sistematis dan terarah, kemudian 

diikuti oleh pertanyaan tidak terstruktur untuk kedalaman informasi yang 

digali. Peneliti menggunakan smartphone pribadi sebagai alat perekam dan 

catatan kecil untuk merangkum poin-poin penting. 

4. Format Dokumentasi 

Pada saat penelitian berlangsung, peneliti mengambil data dari arsip 

yang menyangkut sikap profesional guru PAI melalui Ketua OSIS SMAN 8 Gowa 

dan anggota ROHIS serta foto-foto kegiatan yang memperkuat data yang telah 

diperoleh, serta dokumen-dokumen sekolah yang membantu melengkapi 

penelitian ini.  

 



61 
 

 
 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Secara sederhana, pengelolahan data dapat dimaknai sebagai tahapan 

dalam menerjemahkan berbagai datang di lapangan berdasarkan rancangan, 

tujuannya atau sikap penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data 

lapangan lewat suatu benda yang membantu pengumpulan data agar bisa 

dimaknai secara kualitatif deskriptif, sehingga dapat menarik sebuah 

kesimpulan penelitian bisa dilakukan dengan mudah. Pengolahan data dengan 

teknik non-statistik digunakan pada rancangan penelitian kualitatif, 

dikarenakan data yang didapatkan di lapangan berbentuk kisahan yang di 

dalamnya memuat kumpulan kata, maka untuk mengolah datanya tidak dapat 

dilakukan secara numerik atau angka. Pada penelitian kualitatif, dilakukan 

kategorisasi dan klasifikasi data yang disesuaikan dengan tema-tema 

berdasarkan fokus penelitan untuk mengolah suatu data.5 

Jadi, data dapat diolah dengan proses klasifikasi dari hasil narasi yang 

didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan sesuai pengetahuan penulis 

dalam merangkai suatu paragraf. 

2. Teknik Analisis Data 

Penganalisaan suatu data pada penelitian sangatlah penting karena 

data yang didapatkan dari informasi yaitu data murni yang belum terseleksi 

dan tersaji dengan baik untuk menyelesaikan masalah, maka masih perlu yang 

namanya analisis agar semuanya tersusun dengan rapi dan mudah dipahami 

oleh pembaca.  

                                                           
5Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep 

Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992), h. 31. 
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Penelitian kualitatif menjadi jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti sebagaimana dengan melakukan suatu analisa terhadap sebuah narasi 

yang nantinya dideskripsikan melalui poin-poin yang didapatkan di lapangan 

pada saat penelitian. Ada tiga cara dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif, di antaranya: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dimaknai sebagai rangkuman dan pilihan terhadap hal-

hal pokok dengan mengacu kepada beberapa hal penting, dan mencari tema 

dan polanya.6 Peneliti melakukan pereduksian terhadap data dengan 

merangkum dari keseluruhan data yang diperoleh menjadi hal-hal pokok yang 

perlu dibahas menyangkut upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan 

guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 8 Gowa. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan bentuk data yang ditampilkan setelah 

proses reduksi dengan menyaring dan mengorganisasikan secara 

keseluruhan. Penelitian kualitatif menggunakan penyajian data berupa uraian 

kata dari hasil wawancara dan deskripsi dari keseluruhan data yang diperoleh 

melalui hasil observasi dan dokumentasi. Jadi, secara umum penyajian data 

kualitatif berupa teks yang sifatnya naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Penelitian tidak akan sempurna tanpa melakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi sebagai langkah akhir yang dilakukan dalam 

penelitian setelah menyusun keseluruhan poin-poinnya, mulai dari latar 

belakang hingga penyajian data yang didapatkan melalui hasil observasi, 

                                                           
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. VIII; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 338. 
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wawancara, dan dokumentasi yang telah direduksi. Kesimpulan ini dapat 

menjawab keseluruhan pertanyaan pada rumusan masalah yang diangkat oleh 

peneliti. Dari hasil kesimpulan inilah yang dapat memunculkan pengetahuan 

dan teori baru. Verifikasi data pada penelitian kualitatif dapat terverifikasi 

secara tidak langsung melalui wawancara kepada informan agar terhindar 

dari subjektifitas peneliti dan dikuatkan oleh bukti dokumen. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian merupakan proses pengumpulan data yang tersaji berupa 

fakta yang telah didapatkan. Oleh karena itu, data yang didapatkan dalam 

proses penelitian harus teruji kebenarannya sesuai pada fakta yang terjadi di 

lapangan agar dapat dipertanggungjawabkan kelak. Maka dari itu, penelitian 

ini menggunakan triangulasi data sebagai bentuk keabsahan atau kebenaran 

data yang diperoleh. Adapun triangulasi data yang digunakan pada penelitian 

ini, yaitu: triangulasi metode/teknik, dan triangulasi teknik. 

Triangulasi metode/teknik merupakan pemaduan atau kolaborasi 

antara metode satu dengan metode yang lain sebagai wujud validasi data. 

Kemudian Triangulasi sumber ialah pemaduan atau kolaborasi dalam 

menggunakan berbagai sumber untuk memperkuat setiap sumber yang ada.  

Triangulasi sumber data merupakan teknik atau metode dalam 

mengumpulkan data dengan memadukan beberapa sudut pandang dari 

berbagai informan agar meminimalisir pemalsuan data. Teknik triangulasi 

selalu dilakukan karena telah menjadi pengecekan keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif yang di mana peneliti mendapatkan atau menemukan 

hasil wawancara dengan beberapa narasumber lalu dikonfirmasi melalui 

dokumen yang sangat berkaitan dengan pembahasan pada penelitian yang 
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didasari oleh hasil observasi langsung di lapangan sehingga menjamin 

kebenaran data yang diperoleh.7 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan 

bahwa tehnik triangulasi data merupakan suatu pendekatan yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keabsahan data. Dengan 

menggabungkan beberapa sumber data dari berbagai sudut pandang, seperti 

hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, peneliti dapat 

meminimalisir risiko pemalsuan data dan mendapatkan pemahaman yang 

lebih menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif) 

(Jakarta: Press, 2009), h. 230-231. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Upaya Kepala Sekolah dalam Memprofesionalkan Guru PAI di SMA 

Negeri 8 Gowa 

Bagian ini peneliti dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait upaya yang dilakukan 

kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama islam di 

SMA Negeri 8 Gowa. Hal ini dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara 

dan observasi yang telah peneliti lakukan di sekolah. 

1. Kepala Sekolah memberikan ruang fasilitas dan dukungan 

terhadap peningkatan profesional guru PAI 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun bentuk dukungan yang 

kepala sekolah berikan kepada guru pendidikan agama islam untuk 

meningkatkan potensi dan profesional guru pendidikan agama islam ialah 

dengan melakukan supervisi, melengkapi sarana dan prasarana sekolah 

dengan menyediakan sumber daya. Adapun hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan Pak Rahman selaku kepala sekolah mengemukakan bahwa:  

“Selama ini kami telah memberikan dukungan penuh terhadap guru 
khususnya guru pendidikan agama islam untuk bisa meningkatkan 
kemampuan mereka dalam pelaksanaan profesionalisme tugas-tugas 
mereka di lapangan (kelas). Salah satu yang pernah dan sering saya 
lakukan itu ialah memberikan ruang dan fasilitas kepada seluruh guru 
termasuk guru pendidikan agama islam dan budi pekerti  untuk 
mengikuti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang dilaksanakan 
secara rutin setiap bulan di tingkat kabupaten. Selain itu, kami juga 
senantiasa  memberikan ruang motivasi kepada guru-guru pendidikan 
agama islam untuk mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan 
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kompetensi yang ada diluar, baik itu yang diselenggarakan oleh dinas 
pendidikan provinsi Sulawesi selatan, maupun departemen agama”.1 

Penjelasan kepala sekolah di atas memberitahukan bahwa kepala 

sekolah telah melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang baik yang 

senantiasa memberikan dukungan dan peluang kepada para pendidik untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mereka melalui menghadiri seminar-

seminar dan pelatihan-pelatihan yang bersifat relevan juga rutin menghadiri 

MGMP. Hal ini guru PAI lakukan selama waktu seminar atau pelatihan guru 

tidak bertepatan dengan waktu mengajar.  

Aturan di atas diberlakukan di lingkungan sekolah karena mengikuti 

aturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017, tentang perubahan atas 

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, tentang guru, bahwa: Dalam hal 

terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib 

menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.2 

Adapun yang dikatakan oleh Pak Suharto selaku wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, bahwa: 

“Terkait dalam meningkatkan profesional guru, bapak kepala sekolah 
Senantiasa merekomendasikan guru-guru untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan/ worshop terkait pengimplementasian kurikulum merdeka 
supaya para pendidik mengetahui beragam metode pembelajaran yang 
dapat melibatkan peserta didik untuk aktif di dalam proses 
pembelajaran”.3 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepala sekolah 

telah memberikan dorongan kepada guru dalam meningkatkan 

                                                           
1Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 24 Januari 2024. 

2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang 

Perubahan Aras Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. h. 15.  

3Drs. Suharto, M.M. (55 Tahun), Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Gowa, 20 

Februari 2024 
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profesionalnya, yaitu dengan merekomendasikan guru berpartisipasi dalam 

pelatihan atau workshop terkait pengimplementasian kurikulum merdeka. 

Hal ini bertujuan agar para pendidik dapat memahami beragam metode 

pembelajaran yang dapat digunakan juga memungkinkan keterlibatan peserta 

didik aktif dalam proses pembelajaran. 

Adapun upaya kepala sekolah yang dirasakan oleh guru pendidikan 

agama Islam, bahwa guru pai telah merasakan adanya bentuk upaya kepala 

sekolah terhadap peningkatan profesional guru-guru di SMA Negeri 8 Gowa, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rahmini selaku guru Pendidikan Agama 

Islam, bahwa : 

“Kepala sekolah telah memberikan kami dukungan penuh terhadap 
peningkatan profesional kinerja kami sebagai pendidik. Bentuk 
dukungan yang kepala sekolah berikan kepada kami, berupa motivasi 
dan arahan/petunjuk yang sering bapak sampaikan di dalam grub 
What’s App atau kepala sekolah menyampaikan secara langsung. Bukan 
hanya itu, kepala sekolah juga telah menyediakan kelengkapan sarana 
dan prasarana yang kami perlukan di sekolah terutama pada proses 
pembelajaran.” 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa kepala sekolah 

telah memberikan dukungan yang komprehensif kepada para pendidik dalam 

meningkatkan profesionalisme mereka. Dukungan tersebut meliputi 

pemberian motivasi dan arahan secara langsung melalui grup WhatsApp atau 

secara langsung, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran di sekolah. Ini mencerminkan komitmen kepala 

sekolah dalam mendukung pengembangan profesionalisme para pendidik dan 

memastikan kondisi yang mendukung untuk proses pembelajaran yang 

efektif. 

Di lokasi penelitian, kepala sekolah juga senantiasa mendukung 

kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Seperti Jum’at Ibadah yang rutin 
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dilaksanakan setiap pekan, PESKIL (Pesantren Kilat) di bulan Ramadhan, dan 

beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang kemudian di pandu oleh guru PAI. 

Sebagaimana dikatakan oleh Azizah, yang merupakan peserta didik: 

“Kepala sekolah selalu memantau setiap sudut ruang kelas, taman, dan 
yang paling sering di perhatikan kepala sekolah ialah kebersihan toilet. 
Kepala sekolah juga sering menyampaikan terkait hal-hal peraturan 
sekolah dan kedisiplinan siswa maupun guru pada saat penyampaian 
Pembina upacara penaikan bendera. Setiap pekan kami juga rutin 
mengadakan kegiatan Jum’at ibadah. Bapak kepala sekolah selalu 
mendukung dan memberikan kontribusi kepada kami apabila kami 
mengadakan suatu kegiatan keagamaan dengan syarat mengajukan 
proposal kepada kepala sekolah. Pada kegiatan keagamaan tersebut 
kami selalu berhubung dengan Ibu Rahmini yaitu guru PAI. Bentuk 
kontribusi kepala sekolah ialah memberikan kami ruang dan anggaran 
dana”.4 

Dari penjelasan peserta didik di atas, mengemukakan bahwa 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa kepala sekolah sangat 

peduli terhadap lingkungan sekolah, termasuk kebersihan ruang kelas dan 

toilet. Beliau juga aktif dalam menyampaikan peraturan sekolah dan 

kedisiplinan siswa dan guru melalui acara pembinaan upacara bendera. Selain 

itu, dukungan terhadap kegiatan keagamaan juga terlihat melalui penyediaan 

ruang, anggaran dana, dan kolaborasi dengan guru PAI. Hal ini menunjukkan 

peran aktif kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, 

disiplin, dan mendukung bagi kegiatan keagamaan di sekolah. 

Segala upaya yang dilakukan oleh pendidik dan kepala sekolah, 

tentunya dengan mengikuti alur pengembangan kurikulum. Sebagaimana 

yang diketahui bahwa kurikulum merdeka akan segera diimplementasikan. 

Jadi sebelum melakukannya butuh yang namanya ilmu dan ilmu itulah yang 

akan di dapatkan pendidik dalam mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop 

penerapan kurikulum merdeka. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan 

                                                           
4Azizah (18 Tahun), Peserta didik, Wawancara, Gowa, 23 Januari 2024. 
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untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang terkandung 

dalam Undang-Undang Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 39, bahwa: 

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat”.5 

Berdasarkan undang-undang diatas menyatakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merancang, menilai, dan 

memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. Hal tersebut 

dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

2. Mengerjakan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, 

yaitu salah satu bentuk upaya kepala sekolah ialah dengan menjalankan tugas 

dan perannya sebagai leader, educator, manager, administrator, supervisor, 

dan motivator. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rahman selaku kepala 

sekolah, bahwa : 

Sebagai kepala sekolah tentunya tugas utama saya yaitu memimpin atau 
mengarahkan serta memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh 
staf guru maupun peserta didik di sekolah guna mewujudkan visi dan 
misi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai kepala sekolah 
saya juga memiliki tanggungjawab sebagai pendidik dengan 
memberikan dukungan, bimbingan dan sumber daya untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memantau atau 
mengsupervisi hal-hal apa saja yang perlu kami kembangkan untuk 
kedepannya.6  

Adapun bentuk upaya yang dilakukan kepala sekolah ialah dengan 

menjalankan tugasnya sebagai leader dengan memberikan arahan, visi misi, 

dan inspirasi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Educator, bahwa kepala 

sekolah berperan dalam mengembangkan kualitas pendidikan dengan 

                                                           
5Republik Indonesia, “UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pasal 39 Ayat 2”, h. 20. 

6Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 24 Januari 2024. 



70 
 

 
 

memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya kepada guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. manager, bahwa kepala sekolah telah 

mengelola sumber daya, keuangan, dan infastruktur sekolah untuk 

memastikan operasional sekolah berjalan dengan efisien. Administrator, 

bahwa kepala sekolah telah bertanggungjawab terhadap kegiatan 

administratif sekolah, seperti pengaturan kegiatan sekolah, pengelolaan data 

dengan di bantu oleh wakil kepala sekolah, supervisor, bahwa kepala sekolah 

telah memberikan pengawasan dan bimbingan kepada staf guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pendidikan serta memastikan kepatuhan terhadap 

kebijakan dan prosedur sekolah. Motivator, bahwa kepala sekolah telah 

memberikan inspirasi dan memberikan dukungan kepada guru dan peserta 

didik untuk mencapai prestasi akademik dan pengembangan pribadi melalui 

motivasi, dorongan dan pemberian apresiasi.  

Sama halnya yang dikatakan oleh Pak Naing selaku Wakil Kepala 

Sekolah, bahwa: 

“Kami di sini telah melihat dan merasakan kinerja kepala sekolah sebagai 
pemimpin disekolah ini. Kepala sekolah mempunyai visi dan misi yang 
luar biasa terhadap sekolah ini. Kepala sekolah juga telah mendukung 
penuh peningkatan profesional pendidik. Kepala sekolah rutin 
mengadakan rapat guru yang bertujuan untuk mengevaluasi, 
memberikan motivasi, dan saling bertukar ide-ide baru terkait kinerja 
yang akan dilakukan kedepannya. Kepala sekolah juga rutin melakukan 
supervisi”.7 

Dari penjelasan wakil kepala sekolah di atas mengatakan bahwa 

setelah pergantian kepala sekolah, wakil kepala sekolah melihat dan 

merasakan kinerja kepala sekolah sebagai pemimpin yang sangat positif di 

sekolah tersebut. Kepala sekolah memiliki visi dan misi yang kuat untuk 

sekolah, mendukung peningkatan profesionalisme pendidik, dan secara rutin 

                                                           
7Naing (56 Tahun), Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Wawancara, Gowa, 23 

Januari 2024. 
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mengadakan rapat guru serta melakukan supervisi untuk evaluasi dan 

motivasi. Ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang aktif 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

Hal ini juga sama dikemukakan oleh Ibu Rahmini, yang mengatakan 

bahwa : 

“Bagi kami, kepala sekolah sudah menjalankan tugasnya sebagai 
pemimpin yang baik dan amanah dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya, kepala sekolah juga selalu memberikan kami ruang 
untuk memperoleh suatu kegiatan yng bermanfaat bagi diri kami dan 
peserta didik. Kepala sekolah juga Senantiasa memberikan kami peluang 
dan motivasi dalam menjalankan amanah kami sebagai seorang pendidik 
yang profesional educator yang tentunya itu adalah Kepala sekolah rutin 
melakukan supervisor. Apabila kepala sekolah melihat banyak peserta 
didik berkeliaran di luar kelas pada jam pelajaran, beliau langsung 
memberikan laporan ke grub whats App (yang di dalamnya berisi guru-
guru dan staf), sehingga kami juga para pendidik apabila terdapat 
kendala untuk masuk mengajar, maka kami meminta bantuan ke 
pendidik lain (sesama mata pelajaran) menggantikan kami untuk 
sementara. Jadi yang terpenting itu, tidak boleh ada kelas yang kosong 
pendidiknya. Maka dari itu, kami para pendidik harus mengambil 
inisiatif lain bagaimana cara agar peserta didik tidak banyak yang 
berkeliaran di luar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung”.8 

Dari penjelasan guru PAI tentang sikap kepala sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah telah memenuhi kewajibannya sebagai 

seorang pemimpin yang amanah dan salah satu kewajiban itu ialah melakukan 

pengawasan dengan memantau perkembangan etos kerja guru. 

Hal tersebut hampir sama oleh dengan yang dikatakan oleh Rina selaku 

peserta didik SMA Negeri 8 Gowa, bahwa : 

Biasanya kami melihat kepala sekolah memantau setiap sudut ruang 
kelas dan juga lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga sering menjadi 
Pembina upacara kemudian memberikan kami arahan dan juga motivasi 
untuk selalu mengembangkan potensi kami. Kepala sekolah selalu 
mendukung dengan ikut berkontribusi di setiap kegiatan organisasi yang 
ada di lingkungan sekolah.9 

                                                           
8Rahmini (51 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan Pembina 

Rohis Wawancara, Gowa, 22 Januari 2024. 

99Rina (18 Tahun), Peserta didik, Wawancara, Gowa, 23 Januari 2024. 
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Berdasarkan hasil wawancara peserta didik mengatakan bahwa, kepala 

sekolah telah mengerjakan tugasnya sebagai supervisor dan senantiasa 

menyampaikan motivasi dan memberikan ruang agar peserta didik selalu 

mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tidak hanya itu, kepala 

sekolah senantiasa memberikan kontribusi di setiap kegiatan organisasi 

sekolah. 

3. Melengkapi Sarana dan Prasarana 

Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan bagian dari tugas dan 

tanggungjawab sebagai pendidik maupun pihak sekolah untuk memenuhi 

tujuan pendidikan. Sebagaimana yang peneliti lihat dari hasil pengamatan 

yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa fasilitas sekolah yang 

disediakan oleh kepala sekolah sudah memadai, seperti: proyektor LCD, ruang 

laboratorium, dan kelas yang memadai, sehingga mendukung proses 

pembelajaran. 

Untuk memperkuat informasi tersebut, peneliti juga mengadakan sesi 

wawancara dengan Pak Rahman selaku kepala sekolah yang mengatakan 

bahwa : 

“Selaku kepala sekolah, tugas utama saya adalah dengan melengkapi 
sarana dan prasarana untuk memudahkan para pendidik melakukan 
proses pembelajaran. Sebagian besar sarana dan prasarana sudah ada 
sebelum saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Adapun sarana yang 
saat ini saya upayakan ialah membangun ruang LAB komputer, dan 
merenovasi lapangan olahraga. Jadi untuk saat ini, beberapa komputer 
sekolah di tempatkan di ruang guru sementara ruang LAB komputer 
masih tahap renovasi. Adapun prasarana yang telah disediakan, seperti 
Sound System, dan beberapa TV yang disediakan di setiap ruang kelas. 
Hal ini dilakukan agar profesionalisme para pendidik bisa semakin 
meningkat dengan menggunakan berbagai metode dan model 
pengajaran sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam proses 
pembelajaran”.10 

                                                           
10Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 24 Januari 2024. 
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Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar sarana 

dan prasarana di SMA Negeri 8 Gowa telah terpenuhi. Namun, kepala sekolah 

saat ini sedang mengupayakan untuk lebih melengkapi dan memperbaiki 

sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam jurnal Asbitur Rahman, bahwa  

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 45 Tahun 2003, yaitu: 

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik.11 

Berdasarkan bunyi undang-undang di atas, dapat dipahami bahwa 

setiap satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung jawab untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan peserta didik dalam mengembangkan potensi fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan mereka. Hal ini menekankan 

pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi 

perkembangan holistik peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis. 

 

 

 

                                                           
11Asbitur Rahman, "Undang-Undang RI No. 20 Pasal 45 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bagian Administrasi Sarana dan Prasarana", Universitas Negeri Padang 

(2020), h. 2.  



74 
 

 
 

Tabel 4.1: Sarana dan Prasarana SMA Negeri 8 Gowa12 

Sarana Ket Prasarana 

Aula 1 Meja, kursi, kipas angin, tempat sampah, 

dan simbol kenegaraan. 

Lab.IPA (Biologi) 1 Meja, kursi, papan tulis, lemari, tempat 

sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, 

P3K, alat destilasi, alat pemadam 

kebakaran, barometer, batang pengaduk, 

batang pengukur, botol semprot, 

centrifuge, centrifuge tube, corong, corong 

pisah, kaki tiga, labu takar, Lemari, dll. 

Lab. Komputer 1 Meja, kursi, papan tulis, computer, printer, 

tempat sampah, jam dinding, Scanner, 

Stabilizer, Akses Internet, Lan Server, Soket 

dan kotak Listrik, dll. 

Mushollah 1 Lemari, Jam dinding, Perlengkapan Ibadah, 

Bak Air, Loudspeaker, Monitor Speaker, dll. 

Sekret Paskibraka 1 Kursi, meja, dispenser, galon, tempat 

sampah, jam dinding, dll. 

Sekret PMR 1 Kursi, Meja, galon dispenser, tempat 

sampah, jam dinding, lemari, dll. 

Sekret Rohis 1 Lemari, Dapur, tempat sampah, jam 

dinding, galon dispenser, dll. 

                                                           
12Hasil Observasi di SMA Negeri 8 Gowa, 08 Februari 2024.  
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Sekret Pramuka 1 Kursi, Meja, galon dispenser, lemari, dan 

tali, tongkat, dll. 

Sekret Osis 1 Lemari, tempat sampah, jam dinding, 

Dapur, galon dispenser, dll 

Ruang BK 1 Lemari, Jam dinding, Kursi, Meja, 

Instrumen konseling, Media 

pengembangan kepribadian, dll. 

Ruang Guru 1 Meja, kursi, Lemari, Tempat Sampah, 

Tempat Cuci Tangan, Jam Dinding, Papan 

Pengumuman, Kursi dan Meja Tamu, Bell 

Sekolah, Papan Statistik, dll. 

Ruang Kepala Sekolah 1 Lemari, Komputer, Tempat sampah, Jam 

dinding, Kursi dan meja, Simbol 

kenegaraan, Watt meter AC, Brankas, Filing 

kabinet, Papan Statistik, dll. 

Ruang Media 1 Meja, Kursi, dan komputer. 

Perpustakaan 1 Meja, Kursi, Lemari, Tempat sampah, Jam 

dinding, Rak Buku, Papan Geometri, Peta 

Timbul, Alat Multimedia, Listrik/Kotak 

Kontak, Sumber referensi, dll. 

Ruang Tata Usaha 1 Meja, Kursi, Lemari, Printer, Komputer, 

Tempat Sampah, Jam Dinding, Simbol 

Kenegaraan, Bell sekolah, Brankas, Filing 

Kabinet, Papan Statistik, Soket/kotak 

Listrik dan telepon. 
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Ruang kelas 33 Meja, Kursi, Papan tulis, Tempat sampah, 

Soket listrik, Jam dinding, Lemari, 

Washtafel, dll. 

Ruang UKS 1 Lemari, tempat sampah, tempat cuci 

tangan, jam dinding, tempat tidur UKS, 

meja, kursi, catatan kesehatan peserta 

didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, 

tensimeter, termometer badan, timbangan 

badan, dan pengukur tinggi badan. 

WC 19 Tempat sampah, bak air, gayung, 

gantungan pakaian, dll. 

Jadi, sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu tujuan dari 

visi dan misi sekolah yang dikelola secara berkelanjutan. Sebagaimana 

dikatakan oleh Pak Taju selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana, bahwa :  

“Dari kepala sekolah yang lama, apabila ada sarana yang perlu 
diperbaiki, maka akan ditindak lanjuti oleh kepala sekolah yang baru. 
Kemudian untuk prasarana, apabila ada yang belum memadai, atau 
masih ada yang kurang, maka kepala sekolah yang baru akan 
melengkapi. Hal ini merupakan bagian dari upaya kepala sekolah dalam 
meningkatkan profesional guru. Karena sarana dan prasarana yang 
lengkap dan memadai akan memperoleh kenyamanan warga di 
lingkungan sekolah ini”.13 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepala sekolah 

yang baru memiliki tanggungjawab untuk menindaklanjuti perbaikan sarana 

dan melengkapi prasarana yang belum memadai. Hal tersebut sebagai bagian 

dari Upaya Kepala Sekolah dalam Memprofesionalkan gurudalam 

                                                           
13Drs. Tajuddin Nur (56 Tahun), Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

sekaligus Guru Olahraga, Wawancara, Gowa 20 Februari 2024. 
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menjalankan tugas dan perannya agar dapat menciptakan lingkungan sekolah 

yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. 

Namun demikian, dari fasilitas yang telah disediakan oleh kepala 

sekolah, hanya sebagian pendidik yang menggunakan alat tersebut dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan kreatifitas 

pendidik dalam memanfaatkan penggunaan teknologi serta beberapa 

pendidik yang waktunya terbatas juga lebih senang dengan metode ceramah. 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pak Usman : 

“Selama saya mengajar disini, saya belum pernah menggunakan LCD, 
ataupun TV yang telah kepala sekolah sediakan. Laptop pun jarang saya 
bawa. Pada peroses pembelajaran saya, teknologi baru kami gunakan 
apabila peserta didik saya beri tugas kemudian mereka ingin mencari 
referensi di google. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas lain yang 
harus saya kerjakan, juga sejak dulu sampai sekarang saya ebih senang 
menggunakan metode ceramah kemudian peserta didik berdiskusi 
secara berkelompok”.14 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian guru PAI di 

SMA Negeri 8 Gowa belum memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbataan waktu untuk 

mengatur media dal alat pembelajaran sehingga beliau lebih senang mengajar 

dengan metode ceramah dan diskusi. 

B. Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA 

Negeri 8 Gowa 

Pada bagian ini, peneliti dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang 

telah dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait kompetensi yang 

dimiliki oleh guru pendidikan islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa, 

                                                           
14Usman (53 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Wawancara, 

Gowa 24 Januari 2024. 
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yaitu pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional. 

Berdasarkan hasil wawancara terkait kompetensi yang dimiliki guru di 

SMA Negeri 8 Gowa, kepala sekolah telah mengatakan bahwa : 

Saya rasa seluruh guru di sekolah ini tentunya sudah mengetahui dan 
memahami standar kompetensi guru. Karena sebelum terjun di sekolah 
mereka sudah memiliki bekal ilmu dari kampus. Hanya saja, mungkin 
ada beberapa guru yang berbeda-beda letak kompetensinya. Namun, 
yang saya perhatikan mereka senantiasa berusaha untuk bagaimana 
cara agar bisa menjadi lebih profesional lagi dan selaku kepala sekolah 
juga tentunya kami selalu mendukung dan memberikan ruang kepada 
guru-guru termasuk guru PAI untuk terus mengembangkan kompetensi 
mereka untuk menjadi guru yang lebih profesional”.15 

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah, mengatakan bahwa, 

setiap guru tentunya telah mengetahui kompetensi apa saja yang mesti 

mereka miliki dan kembangkan. Tentunya masing-masing orang memiliki 

kompetensi yang berbeda-beda. Akan tetapi setiap guru terus berusaha agar 

dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah 

juga Senantiasa memberikan dukungan dan kontribusi dalam peningkatan 

profesional guru.  

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 8 Gowa 

terdiri dari empat pendidik. Dari empat pendidik tersebut, masing-masing 

memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Namun keberhasilan seorang 

pendidik ialah guru yang dirindukan oleh muridnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Suharto selaku wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, bahwa : 

“Guru pendidikan agama islam di sini ada empat, dua diantaranya yang 
sudah memiliki sertifikasi guru profesional dan dua diantaranya yang 
belum memiliki sertifikasi guru yang profesional. Walaupun demikian, 
seorang guru tidak akan dipandang dari segi pangkatnya saja, melainkan 

                                                           
15Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 24 Januari 2024. 
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guru adalah seorang relawan penentu keberhasilan penerus bangsa. 
Terutama guru PAI yang tentunya menjadi cerminan yang baik kepada 
seluru peserta didik di sekolah ini dan guru-guru lainnya. Untuk 
mencapa keberhasilan pendidikan, tentunya guru PAI dapat memenuhi 
empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa guru pendidikan agama 

islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa terdiri dari empat orang, dua 

diantaranya yang memiliki sertifikasi guru profesional dan duanya lagi yang 

masih proses pendaftaran. Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila 

telah memenuhi empat standar kompetensi guru, yaitu pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi inilah yang dapat di 

aplikasikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa guru PAI yang di 

senangi oleh peserta didik, dan ada pula guru PAI yang sebaliknya. Namun, 

saat ini mereka telah berusaha untuk meningkatkan keprofesionalan diri 

mereka sebagai seorang pendidik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu St. 

Rahmini : 

“Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional tidaklah mudah, 
karena ada yang namanya kompetensi guru, pendidik dapat dikatakan 
profesional apabila telah memenuhi kompetensi-kompetensi yang 
mestinya harus di penuhi sebagai seorang pendidik dan tidak semua 
pendidik bisa melakukan itu. Akan tetapi, semua pendidik bisa berusaha 
melakukannya. Semuanya tergantung dari niat setiap individu”. 16 

Dari pandangan pendidik tersebut telah mengatakan bahwa untuk 

menjadi pendidik yang profesional terlebih dahulu harus memenuhi standar 

kompetensi guru sebagaimana yang telah menjadi aturan dalam perundang-

undangan tentang guru. Kemudian hal ini di awali dengan niat setiap individu, 

bahwa mereka benar-benar berniat ingin meningkatkan profesional diri 

mereka. 

                                                           
16Rahmini (51 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan Pembina 

Rohis Wawancara, Gowa, 22 Januari 2024. 
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Guru dapat dikatakan profesional apabila mereka telah memenuhi 

standar kompetensi guru. Hal tersebut telah dikemukakan dalam UU RI Nomor 

14 Tahun 2005, pada pasal 10, bahwa: 

“Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, meliputi : 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional”.17 

Berdasarkan aturan undang-undang di atas, ada beberapa kompetensi 

yang harus dipenuhi agar menjadi guru yang profesional, yaitu : 

1. Kompetensi Pedagogik 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagian 

guru pendidikan islam dan budi pekerti telah memenuhi standar kompetensi 

guru sesuai dengan standar Nasional Pendidikan, sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam pasal 28 ayat (3) butir a : bahwa guru PAI telah mampu 

mengelola pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan sebagian guru telah 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Akan tetapi, 

hanya sebagian guru pendidikan islam dan budi pekerti yang mampu 

memahami karakteristik peserta didiknya. Kemampuan guru PAI dalam 

mengelola pembelajaran dilihat dari keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, tidak semua guru 

PAI mampu menciptakan suasana pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini, 

dikarenakan metode dan model pembelajaran yang guru gunakan kurang 

bervariasi dan kurang membukakan peluang kepada peserta didik untuk 

mengasah kreatifitas dan kognitifitas peserta didik. Sebagaimana yang 

                                                           
17Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen”, h. 6. 
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dikatakan Rina yang merupakan salah satu peserta didik SMA Negeri 8 Gowa, 

bahwa : 

 “Saya sejak kelas X dan XI diajar oleh Pak Usman dan kelas XII saya di 
ajar oleh Ibu Rahmini. Dari kedua guru PAI tersebut, saya lebih senang 
diajar oleh Ibu Rahmini, karena Ibu Rahmini ketika mengajar, beliau 
selalu menyebut nama kami seakan-akan beliau sudah mengenali kami 
semua. Ibu Rahmini juga selalu membukakan kami peluang untuk 
berargumen, kemudian caranya beliau menjelaskan mudah dipahami. 
Tutur katanya pun sangat lembut dan penuh kasih sayang. Sedangkan 
pada Pak Usman, saya perhatikan kebanyakan kami mengantuk saat Pak 
Usman menjelaskan materi pembelajaran. Hingga ada teman saya yang 
tertidur, ada juga yang berbicara ketika pak Usman menjelaskan materi 
pembelajaran”.18  

Dari penjelasan peserta didik di atas tentang kompetensi pedagogik 

yang dimiliki oleh guru PAI tergambar bahwa, Ibu Rahmini memiliki 

kompetensi pedagogik yang lebih kuat dibandingkan dengan Pak Usman 

dalam mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Ibu Rahmini mampu 

menciptakan suasana belajar yang interaktif dan ramah, dengan cara 

mengenal murid-muridnya secara personal dan membuka ruang untuk 

berargumen. Pendekatan pengajaran yang mudah dipahami serta tutur 

katanya yang lembut dan penuh kasih sayang membuat pembelajaran menjadi 

lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. Di sisi lain, Pak Usman tampaknya 

kurang berhasil menarik minat peserta didik, sehingga beberapa peserta didik 

merasa bosan dan mengantuk atau bahkan tertidur saat ia menjelaskan 

materi. Hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan dan daya tarik peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

Untuk memenuhi kompetensi pedagogik, sebagai pendidik harus 

memahami karateristik peserta didiknya. Dalam proses memahami 

karakteristik peserta didik, terlebih dahulu pendidik harus mampu mengenali 

wajah dan nama-nama peserta didik. Kemudian menyusun suatu metode dan 

                                                           
18Rina Maulidina Alifka (18 Tahun), Peserta didik, Wawancara, Gowa, 02 Februari 

2024. 
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strategi apa yang cocok digunakan kepada mereka. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, dari empat pendidik PAI, hanya ada satu guru PAI 

yang telah menggunakan beragam metode dan pendekatan yang tepat. Hal ini 

diungkapkan oleh ibu St. Rahmini : 

“Selama ini, strategi yang saya gunakan ialah dimulai dari memahami 
karakteristik peserta didik, kemudian menentukan metode dan teknis 
pengajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Hal ini juga 
merupakan bentuk latihan dan pengenalan kurikulum merdeka. Dan 
selama saya melakukan penerapan ini, saya melihat peserta didik lebih 
bersemangat dan aktif dalam mengikuti mata pelajaran saya”.19 

Hal ini menandakan bahwa pendidik yang profesional ialah pendidik 

yang senantiasa dirindukan oleh peserta didiknya.  

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat 

bahwa tidak semua pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti yang menerapkan hal tersebut. Ada pendidik PAI yang ketika 

mengajar, ia hanya menggunakan metode ceramah atau bahkan peserta didik 

di suruh menyalin kembali yang ada di buku sumber rujukan. Masalah 

tersebut mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan mengantuk saat 

proses pembelajaran. Oleh karena itu harus kita ketahui bahwa pentingnya 

memenuhi kompetensi pedagogik terutama pada proses pemberian materi di 

ruang kelas. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Secara umum, kompetensi kepribadian guru PAI dapat mencakup 

aspek profesionalisme, etika, integritas, dan kemampuan untuk menjadi 

teladan yang baik bagi peserta didik dalam hal perilaku dan sikap keagamaan.  

                                                           
19Rahmini (51 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan Pembina 

Rohis Wawancara, Gowa, 22 Januari 2024. 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, guru Pai telah 

memperlihatkan kompetensi kepribadian pada dirinya, seperti : Guru PAI 

mencontohkan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti 

berbicara dengan sopan, menghormati semua siswa tanpa memandang latar 

belakang mereka, dan menjaga kesopanan dalam berinteraksi. Guru PAI 

menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. 

Mereka tidak memihak atau mendiskriminasi siswa berdasarkan faktor 

apapun, serta tetap konsisten dalam prinsip-prinsip moral dan agama yang 

mereka ajarkan. Guru PAI menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam 

menjalankan ibadah, seperti shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, dan 

berperilaku santun sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka juga 

mengajarkan nilai-nilai keagamaan seperti toleransi, kasih sayang, dan 

kejujuran melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

yang telah dikatakan oleh Ibu Rahmini, bahwa :  

"Kami guru Pai terus berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi 
peserta didik. Seperti membaca, memahami, dan mentadaburi al-Qur'an, 
yaitu membantu siswa memahami isi al-Qur'an dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Kami guru Pai juga memberikan contoh 
perilaku yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, 
disiplin, tolong-menolong, dan kasih sayang. Kami guru Pai juga 
membantu peserta didik dalam memahami dan melaksanakan ibadah-
ibadah sesuai ketentuan agama Islam, seperti shalat, puasa, dan zakat. 
Kemudian sebagai guru Pai, kami juga memberikan nasihat, pemahaman, 
dan penjelasan tentang ajaran agama Islam agar siswa dapat menjalani 
kehidupan dengan prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan ketentuan 
syariat Islam”.20 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita pahami bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) telah berupaya menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didik dengan membaca, memahami, dan mentadabburi al-Qur'an serta 

memberikan contoh perilaku yang baik. Guru pendidikan agama islam dan 

                                                           
20Rahmini (51 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan Pembina 

Rohis Wawancara, Gowa, 22 Januari 2024. 



84 
 

 
 

budi pekerti juga telah mengajarkan nilai-nilai moral, membantu peserta didik 

dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam agama Islam, dan memberikan 

pemahaman tentang ajaran agama Islam untuk menjalani kehidupan sehari-

hari berdasarkan ajaran agama Islam. 

3. Kompetensi Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa guru pendidikan 

agama islam dan budi pekerti memiliki kemampuan berinteraksi dengan 

peserta didik, sesama pendidik, dan staf sekolah dengan sopan dan saling 

menghormati, juga mampu membangun hubungan yang baik dan inklusif 

dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Selain itu, 

pendidik juga mampu menangani berbagai situasi sosial dan konflik di 

lingkungan sekolah dengan bijaksana dan pemahaman yang mendalam 

tentang nilai-nilai agama dan moral dalam Islam sebagaimana yang telah 

terkandung dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. 

Adapun permasalahan yang peneliti temukan pada penelitian ini adalah 

terdapat beberapa peserta didik SMA Negeri 8 Gowa yang kurang mahir 

membaca ayat suci al-Qur'an. Oleh karena itu, guru PAI membuka peluang 

kepada peserta didik untuk belajar membaca al-Qur'an kemudian 

mentadabburinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rahmini, selaku guru 

PAI sekaligus pembina rohis di SMA Negeri 8 Gowa, bahwa : 

"Saat ini banyak peserta didik belum lancar membaca tulisan al-Qur'an, 
sementara program dari pemerintah untuk kedepannya bahwa peserta 
didik diharapkan mampu menghafal juz 30. Namun, cukup sulit bagi 
peserta didik untuk menghafal al-Qur'an sedangkan kemampuan 
membacanya  yang masih terbilang minim. Oleh karena itu, saya bersama 
pengurus rohis (remaja masjid SMA Negeri 8 Gowa) berinisiatif untuk 
membentuk suatu halaqoh tarbiyah, halaqoh dirosa, serta kamat (Kajian 
Jum'at) di mushollah sekolah. Ini juga merupakan bagian dari proker 
yang telah diterapkan pengurus-pengurus rohis dan saya sebagai 
pendidik sekaligus sebagai pembina rohis mengajak peserta didik untuk 
belajar membaca dan mentadabburi al-Qur'an. Alhamdulillah kegiatan 
tersebut rutin kami kerjakan setiap pekan setelah pulang 
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sekolah/setelah bel pulang berbunyi. Kegiatan ini sangat bermanfaat 
bagi diri peserta didik, seban selain memperoleh bekal dunia, mereka 
juga telah memperoleh bekal untuk akhiratnya dengan membaca al-
Qur'an kemudian mengamalkannya. Kegiatan tersebut kami lakukan 
dengan gratis, tanpa meminta biaya sepersen pun kepada peserta didik. 
Adapun kontribusi kepala sekolah terhadap kegiatan ini ialah bapak 
kepala sekolah terus mendukung kami dalam menjalankan kegiatan 
tersebut hingga guru-guru pun diarahkan oleh kepala sekolah untuk 
mengikuti kegiatan ini".21 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu guru PAI telah 

membentuk kelompok tarbiyah, kelompok dirasah, dan kajian Jum'at di 

mushollah sekolah, di mana guru PAI beserta pengurus di organisasi rohis 

mengajak peserta didik untuk belajar membaca dan memahami al-Qur'an. 

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap pekan tanpa memungut biaya, dan 

mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah serta melibatkan partisipasi 

seluruh pendidik. 

Langkah yang diambil guru PAI untuk membuka peluang kepada 

peserta didik yang kurang mahir membaca al-Qur'an merupakan contoh nyata 

dari upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman agama serta 

moral. Tindakan ini sesuai dengan semangat pembelajaran inklusif dan 

berkesinambungan, yang juga dapat mendukung tujuan pendidikan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 

4. Kompetensi Profesional 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 2, tentang kedudukan 

guru, yang di dalamnya terkandung bahwa : guru mempunyai kedudukan 

sebagai tenaga profesional di semua jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
21Rahmini (51 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan Pembina 

Rohis Wawancara, Gowa, 22 Januari 2024. 
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Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik.22 

Program PPG berada dalam konteks kerangka hukum nasional yang 

mengatur pendidikan, seperti undang-undang sistem pendidikan nasional. 

Hasil penelitian ini mencerminkan implementasi dan efektivitas undang-

undang tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui 

program PPG, seluruh pendidik dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

oleh undang-undang untuk menjadi pendidik yang profesional.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 

bahwa di lokasi penelitian ada dua guru PAI yang sudah terstandardisasi 

sebagai guru yang profesional, bahwa mereka telah melalui tahapan 

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu 

Muti salah satu guru PAI, bahwa : 

"Untuk saat ini guru Pai di sini baru dua orang yang telah tersertifikasi 
PPG, yaitu Ibu Rahmini dan Ibu Dahlia. Sedangkan saya pribadi dengan 
Pak Usman kami baru masih tahap pendaftaran, sisa menunggu hasil 
pengumuman. Nah adapun terkait biayanya kami menggunakan dana 
pribadi. Kecuali, mau mengurus beasiswa dan lolos, maka baru kami di 
biayai oleh pemerintah. Tapi bagi saya soal biaya bukan suatu hal yang 
dapat di katakan sebagai faktor penghambat untuk menuntut suatu ilmu, 
melainkan bagi saya ini adalah modal pada diri saya untuk bisa menjadi 
lebih baik lagi kedepannya terutama dalam mengelola kelas".23 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa PPG merupakan salah 

satu bagian dari persyaratan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal 

ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

guru sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian 

adapun guru Pai di SMA negeri 8 Gowa bahwa guru Pai terus berusaha untuk 

                                                           
22Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen”, h. 4. 

23Muthiasari Arifin (35 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 
Wawancara, Gowa, 12 Februari 2024. 
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menjadi pendidik yang profesional sesuai dengan ketentuan undang-undang 

telah berlaku, juga agar lebih mengetahui bagaimana cara mengelola suasana 

pembelajaran dengan menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan 

inovatif.  

Adapun upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam hal ini ialah kepala 

sekolah senantiasa memberikan dukungan kepada guru-guru dalam 

meningkatkan profesional diri mereka. Dukungan yang diberikan kepala 

sekolah dapat berupa motivasi dan informasi yang disebarkan melalui grub 

what's App yang di dalamnya terdapat guru-guru dan kepala sekolah. Kepala 

sekolah senantiasa mengirim motivasi dan informasi terkait pelatihan-

pelatihan, mentorship, dan pelatihan-pelatihan lainnya relevan.  

Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana 

sekolah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Jika ada permintaan SKPD 

(Surat Keterangan Perjalanan Dinas) untuk mengikuti Program Pendidikan 

Profesi Guru (PPG), kepala sekolah dapat mempertimbangkan pengalokasian 

dana sekolah untuk membiayai kegiatan tersebut, tergantung pada 

ketersediaan anggaran dan kebijakan sekolah. Namun, penting untuk dicatat 

bahwa setiap pengalokasian dana harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan yang lebih luas di sekolah dan dengan 

mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak 

Rahman, selaku kepala sekolah, bahwa: 

"Sejauh ini belum ada dana sekolah kepada pendidik dalam rangka untuk 
mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, dana 
sekolah saya salurkan kepada perlengkapan dan perbaikan sarana dan 
prasarana sekolah. Hal tersebut saya lakukan karena sejauh ini belum 
ada guru yang mengajukan permintaan SKPD (Surat Keterangan 
Perjalanan Dinas) untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru 
(PPG). Namun demikian, saya mendengar bahwa sudah ada beberapa 
guru termasuk guru Pai yang sudah memiliki sertifikasi PPG, itu 
tandanya mereka sendirilah yang menanggung biayanya. Entah itu 
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penghasilan dari sekolah ini atau penghasilan dari luar sekolah, yang 
jelas tidak ada sangkut pautnya sekolah ini dengan pendanaan mereka 
mengikuti PPG. Saya selaku kepala sekolah senantiasa mendukung 
mereka dalam mengembangkan ilmu mereka, baik itu di luar lingkungan 
sekolah maupun di dalam sekolah, selagi mereka terus menjalankan 
tanggung jawab mereka sebagai pendidik di sekolah ini".24 

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Kepala sekolah 

menyatakan bahwa hingga saat ini, dana sekolah belum disalurkan kepada 

guru untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dana tersebut 

saat ini dialokasikan untuk perlengkapan dan perbaikan sarana serta 

prasarana sekolah, karena belum ada permintaan SKPD dari guru untuk 

mengikuti PPG. Meskipun beberapa pendidik, termasuk guru pendidikan 

agama islam dan budi pekerti, sudah memiliki sertifikasi PPG, mereka 

menanggung biaya sendiri, baik dari penghasilan sekolah maupun luar 

sekolah, tanpa keterlibatan dana sekolah. Kepala sekolah tetap mendukung 

pengembangan ilmu para pendidik di luar maupun dalam lingkungan sekolah, 

selama mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai pendidik di SMA 

Negeri 8 Gowa. 

C. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Memprofesionalkan 

Guru PAI di SMA Negeri 8 Gowa 

1. Faktor pendukung dalam memprofesionalkan guru PAI  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa terdapat 

dukungan kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru, salah 

satunya ialah guru Pai. Bentuk dari dukungan tersebut seperti :   

a. Lingkungan yang mendukung 

Berdasarkan hasil observasi, lingkungan yang baik di sekolah dapat 

memberikan dampak positif dalam meningkatkan profesionalisme guru 

                                                           
24Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 12 Februari 2024 
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pendidikan agama islam dan budi pekerti. Observasi dapat menunjukkan 

bahwa dalam lingkungan yang baik, guru PAI cenderung lebih termotivasi dan 

bersemangat untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas. Mereka 

merasa didukung oleh rekan kerja dan pimpinan sekolah, sehingga lebih 

terbuka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide baru. 

Lingkungan yang baik juga menciptakan atmosfer kerja yang harmonis dan 

kolaboratif, di mana guru PAI merasa nyaman untuk berdiskusi, 

berkolaborasi, dan belajar bersama. Selain itu, fasilitas yang cukup memadai 

dan dukungan dari pimpinan sekolah dalam hal pengembangan profesional 

juga menjadi faktor penting yang dapat dilihat melalui observasi. Hal tersebut 

juga telah terlaksana pada kegiatan MGMP PAI.  

Pada kegiatan MGMP PAI, yang merupakan forum diskusi dan kerja 

sama antara guru-guru Pendidikan Agama Islam di sebuah daerah atau 

wilayah tertentu. Tujuan utama dari MGMP PAI adalah untuk meningkatkan 

profesionalisme guru PAI melalui berbagai kegiatan seperti pembahasan 

kurikulum, sharing pengalaman mengajar, pelatihan, serta pengembangan 

materi pembelajaran yang lebih baik. MGMP PAI juga menjadi sarana bagi para 

guru PAI untuk saling bertukar informasi, memperluas jaringan kerja, dan 

mendukung satu sama lain dalam meningkatkan mutu pendidikan agama 

Islam di sekolah-sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan 

peneliti, bahwa MGMP PAI rutin di laksanakan setiap dua bulan sekali. Di sana 

para guru PAI sekabupaten Gowa mereka berkumpul melakukan musyawarah 

di sekolah-sekolah yang mereka tuju. Jadi untuk lokasinya tidak menetap di 

satu tempat. 
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b. Tersedianya sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah dapat 

menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan 

profesionalisme guru PAI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dapat menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai 

mencakup fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan 

teknologi pembelajaran, perpustakaan yang lengkap dengan bahan-bahan 

referensi yang relevan, laboratorium, mushollah untuk praktikum atau 

kegiatan ekstrakurikuler, serta akses internet yang cukup stabil dan cepat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melihat bahwa 

kepala sekolah telah membenahi beberapa sarana yang ada di sekolah dan 

telah melengkapi beberapa prasarana yang di butuhkan dalam melakukan 

proses pembelajaran. Saat ini, kepala sekolah telah membangun laboratorium 

komputer dan memperbaiki lapangan yang digunakan untuk upacara dan 

olahraga. Selain itu, mushollah di sekolah tidak hanya difungsikan sebagai 

tempat ibadah, tetapi juga digunakan oleh guru PAI untuk kegiatan praktek, 

seperti praktek sholat jenazah dan praktek memandikan jenazah.  

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, guru PAI 

dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

mendukung aktivitas belajar mengajar yang inovatif dan menarik bagi siswa. 

Seperti tersedianya tv di setiap ruang kelas serta kepala sekolah juga telah 

menyediakan 3 buah LCD, dan beberapa komputer.  Dengan adanya teknologi 

pembelajaran yang canggih, guru PAI dapat menggunakan multimedia atau 

aplikasi pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep agama 

Islam secara lebih visual dan menarik. 



91 
 

 
 

Secara keseluruhan, hasil observasi dapat menunjukkan bahwa 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah dapat menjadi 

faktor penting yang memengaruhi motivasi dan kinerja guru PAI dalam 

meningkatkan profesionalisme mereka. 

2. Faktor penghambat 

a. Keterbatasan Sumber daya 

Peningkatan profesional diri berawal dari inisiatif guru dalam 

meningkatkan kompetensi diri mereka. Guru berhak menerima tunjangan 

peningkatan profesi mereka, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-

Undang peraturan pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2017 tentang perubahan 

atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, pasal 61, Tentang Guru, 

yang berbunyi : Hak sebagai guru yaitu berupa tunjangan profesi diberikan 

sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang 

bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, 

pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan.25 

Salah satu faktor yang menjadi penghambat guru dalam memperoleh 

sertifikasi prfesi guru ialah faktor biaya. Biaya kulia PPG Prajabatan adalah 

senilai 7,5 Juta sampai 9 Juta Rupiah. Besaran ini sudah disepakati oleh 

Kemendikbudristek dan Asosiasi Rektor LPTK setiap daerah. Pemerintah 

tidak menyediakan subsidi apapun untuk PPG Prajabatan. Sebab, Program ini 

memang ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin menjadi guru.26  

                                                           
25Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 “Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru”, h. 16. 

26FITK UIN Jakarta, "Perbedaan PPG Prajabatan dan dalam Jabatan serta Syarat, Biaya, 

dan Sistem Belajar", Detik.Com, (2022). https://fitk.unjkt.ac.id/index.php/id/perbedaan-ppg-

prajabatan-dan-dalam-jabatan-serta-syarat-biaya-dan-sistem-belajar (Diakses 21 Februari 

2022). 
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Dalam hal ini, kepala sekolah telah memberikan dukungan terhadap 

inisiatif guru asalkan tidak mengganggu jam pelajaran. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Pak Rahman, selaku kepala sekolah di SMA Negeri 8 Gowa, 

bahwa :  

“Untuk pendanaan dalam meningkatkan profesional diri guru termasuk 
juga guru Pai. Pihak sekolah cukup memberikan gaji kepada guru, 
selebihnya di serahkan kepada guru sendiri bagaimana cara mereka 
mengelola uang mereka. Selain gaji, ada juga yang namanya tunjangan 
guru. Tunjangan itulah yang dapat digunakan guru dengan sebaik-
baiknya.”27 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, pihak sekolah bertugas 

semata-mata memberikan gaji dan tunjangan hidup kepada guru. Kemudian 

diserahkan kepada guru untuk mengelola sendiri keuangan mereka. 

Adapun yang dikatakan oleh pak Suharto selaku wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan bahwa : 

Tentunya semua guru ingin menjadi dan memiliki sertifikasi guru yang 
profesional. Akan tetapi, tidak gampang untuk mencapai hal tesebut. 
Tentunya kita akan melalui proses dan tantangan dengan memenuhi 
segala persyaratan-persyaratan yang telah berlaku saat ini. Jadi yah tidak 
gampang untuk memiliki sertifikasi guru, juga waktu dan kuota 
pendaftarannya pun terbatas sehingga inilah yang dapat menjadi salah 
satu faktor penghambat bagi guru termasuk guru PAI untuk menjadi 
pendidik yang tersertifikasi sebagai guru yang profesional.28 

Berdasarkan hasil wawancara dari wakil kepala sekolah, mengatakan 

bahwa semua guru pasti memiliki keinginan untuk memiliki sertifikasi guru. 

Namun hal tersebut tidak gampang sehingga butuh proses yang terbilang 

menantang karena harus bersaing dengan ribuan pendaftar. Hal ini juga 

menjadi salah satu faktor menghambat guru untuk memiliki sertifikasi guru 

profesional dan juga masuk pada bagian persyaratan untuk pendaftara CPNS 

dan PPPK. 

                                                           
27Rahman (55 Tahun), Kepala Sekolah, Wawancara, Gowa, 24 Januari 2024. 

28Drs. Suharto, M.M. (55 Tahun), Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Gowa, 20 

Februari 2024. 



93 
 

 
 

Terdapat hambatan yang dirasakan oleh guru PAI dalam memperoleh 

pengembangan profesional diri mereka ialah mereka mengalami kesulitan 

dalam mengikuti program PPG. Hambatan yang dirasakan oleh guru 

pendidikan agama islam dan budi pekerti dalam mengikuti program PPG 

(Pendidikan Profesi Guru) disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya 

adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan 

oleh program PPG itu sendiri. Persyaratan tersebut mungkin meliputi tingkat 

pendidikan minimal, pengalaman mengajar, atau bahkan persyaratan 

administratif seperti dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, faktor 

finansial juga dapat menjadi hambatan. Mengikuti program PPG seringkali 

memerlukan biaya, baik itu untuk pendaftaran, bahan ajar, atau transportasi 

dan akomodasi jika program tersebut dilaksanakan di luar daerah. Jika guru 

Pai mengalami kendala finansial, hal ini dapat menjadi penghambat dalam 

mengikuti program PPG. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Muti, bahwa : 

“Sangat sulit bagi kami untuk memiliki sertifikasi profesi guru. Karena 
untuk mendaftar di PPG harus memiliki pengalaman mengajar minimal 
5 tahun. Dan biayanya juga bisa terbilang mahal. Selain mengajar 
disekolah, saya juga sebagai ibu rumah tangga tentunya memiliki banyak 
tanggungjawab di rumah apalagi anak saya masih kecil dan masih 
membutuhkan perhatian lebih dari orgtuanya. Hal tersebut yg menjadi 
hambatan saya hingga saat ini saya belum memiliki sertifikas profesi 
guru”.29 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, hambatan utama bagi guru PAI dalam memperoleh 

sertifikasi profesi guru adalah persyaratan pengalaman mengajar minimal 

lima tahun serta kendala waktu dan tanggung jawab di rumah sebagai seorang 

ibu rumah tangga. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengikuti program 

PPG juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Kombinasi dari faktor-

                                                           
29Muthiasari Arifin (35 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 

Wawancara, Gowa, 12 Februari 2024. 
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faktor ini membuat sulit bagi guru PAI untuk memenuhi persyaratan dan 

mengikuti program PPG sehingga mereka belum memperoleh sertifikasi 

profesi guru hingga saat ini. 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, 

tanggung jawab utama kepala sekolah adalah menyediakan fasilitas fisik di 

sekolah, sementara guru bertanggung jawab secara pribadi untuk 

pengembangan profesional mereka. Hambatan utama bagi guru PAI dalam 

memperoleh sertifikasi profesi guru adalah persyaratan pengalaman 

mengajar minimal lima tahun, kendala waktu dan tanggung jawab di rumah 

sebagai ibu rumah tangga, serta biaya yang diperlukan untuk mengikuti 

program PPG. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait 

dengan upaya kepala sekolah dalam memprofesionalkan guru pendidikan 

agama islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan kepala sekolah ialah dengan memberikan ruang 

fasilitas dan dukungan penuh kepada guru PAI dalam meningkatkan 

profesional diri mereka, menjalankan tugas dan perannya sebagai 

leader dengan menjadi pemimpin di sekolah dengan mengarahkan dan 

memberikan izin kepada guru untuk mengikuti pelatihan guru yang 

relevan. Kepala sekolah juga melakukan supervisi, melengkapi sarana 

dan prasarana, serta mendukung kegiatan keagamaan di SMA Negeri 8 

Gowa, kepala sekolah juga telah memberikan tunjangan guru.  

2. Guru PAI di SMA Negeri 8 Gowa memiliki beragam kompetensi, 

termasuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

Guru PAI di SMA Negeri 8 Gowa telah berupaya memenuhi standar 

kompetensi guru yang telah di tetapkan dalam undang-undang, seperti 

kemampuan mengelola pembelajaran, menjadi teladan yang baik, 

berinteraksi secara sopan dan meningkatkan profesionalisme diri 

melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Beberapa guru PAI 

telah berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan 

mampu memahami karakteristik peserta didik. Sementara yang lain 

masih perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam hal tersebut.
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Selain itu, guru PAI juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas 

diri mereka agar bisa menjadi guru yang profesional.  

3. Faktor pendukung dalam memprofesionalkan guru pendidikan agama 

islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa meliputi dukungan dari 

kepala sekolah, lingkungan yang mendukung, sarana dan prasarana 

yang tersedia. Namun, terdapat juga faktor penghambat yang meliputi 

kurangnya sumber daya yang diberikan dari sekolah untuk 

pengembangan profesional guru, persyaratan yang sulit untuk 

mengikuti program PPG, permasalahan rumah tangga, serta biaya yang 

kurang. Dengan demikian, perlu upaya kolaboratif antara guru dan 

kepala sekolah serta dukungan lebih lanjut dari pihak terkait untuk 

mengatasi hambatan tersebut dalam memprofesionalkan guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis dapat mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini, yakni 

sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah dapat meningkatkan pemantauan terhadap 

perkembangan profesional guru PAI dan untuk memberikan umpan 

balik yang konstruktif untuk membantu mereka terus berkembang 

dalam karir mereka. 

2. Guru PAI dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan 

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana 

dalam proses pembelajaran. Hal ini, dalam rangka memperoleh 

keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran dalam mencapai 

tujuan pendidikan.
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