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ABSTRAK 

Nama  : Rizqy Mutmainnah Amin  

NIM   : 80100322007 
Judul   : Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Kompetensi 
   Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros  
  

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan 
supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros; 2) Mendeskripsikan kompetensi 
pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros; 3) Mendeskripsikan kinerja guru SMA 
Negeri 9 Maros; 4) Menguji pengaruh pelaksanaan supervisi akademik 
terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros; 5) Menguji kompetensi 
pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros; dan 6) Menguji 
pengaruh pelaksanaan Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik 
secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan 
menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif dan pendekatan keilmuan 
sosiologis dan pedagogik. Desain penelitian paradigma ganda dengan dua 
variabel independen. Populasi penelitian ini sebanyak 41 orang, dengan 
menggunakan teknik sampling jenuh yaitu pengambilan sampel dengan cara 
mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah angket 
dan dokumen. Angket disebar kepada responden dan dokumen berupa hasil 
penilaian kinerja guru (PKG) dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis pengujian hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) realitas pelaksanaan 
supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros dilaksanakan dengan tiga 
indikator yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan 
tindak lanjut berada pada kategori sangat tinggi yaitu 59% dengan nilai rata-
rata 109,8. 2) Realitas kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros 
dinilai melalui dua indikator yaitu, perencanaan pembelajaran dan 
pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berada pada kategori sangat 
tinggi yaitu 51% dengan nilai rata-rata 53,49. 3) Realitas kinerja guru SMA 
Negeri 9 Maros dinilai melalui tiga indikator yaitu, merencanakan kegiatan 
pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai dan 
mengevaluasi hasil pembelajaran berada pada kategori tinggi yaitu 41% 
dengan nilai rata-rata 88,71. 4) Terdapat pengaruh secara parsial antara 
pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros 
dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu Ŷ = 43,802 + 0,808 X1 atau 
Ŷ =  43,802 + 0,808 (120) = 140,7 dan tingkat pengaruh sebesar 69,1% dan 
selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. 5) Terdapat pengaruh secara 
parsial antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 
Maros dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu Ŷ = 50,676 + 1,532 
X2 atau Ŷ =  50,676 + 1,532 (60) = 142,5 dan tingkat pengaruh sebesar 70,6% 
dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. 5) Selanjutnya terdapat 
pengaruh secara simultan antara pelaksanaan supervisi akademik dan 
kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA 
Negeri 9 Maros dengan persamaan regresi linear berganda yaitu Ŷ = 39,921 + 
0,415X1 + 0,882X2 atau Ŷ = 39,921 + 0,415 (120) + 0,882 (60), dan tingkat 
pengaruh sebesar 76% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.   

Implikasi dari penelitian ini adalah supervisi akademik dan 
kompetensi pedagogik menjadi faktor penting terhadap kinerja guru. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kinerja yang dihasilkan oleh guru dapat ditentukan 
oleh pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik yang 
diterapkan.  



 

 الملخص

 رزقي مطمئنة أمي  : اسم الباحثة
 80100322007 : رقم التسجيل 

والكفا : عنوان الأطروحة  الأكاديمي  الإشراف  تفنيذ  في  يآثار  التدريسية  مدرسة     أداء ة  مدرسي 
 ماروس الثانوية الحكومية التاسعة

====================================== =============================================== 

هي:   الدراسة  هذه  في  1أهداف  الأكاديمي  الإشراف  تنفيذ  وصف  الثانوية (  ماروس  مدرسة  
 درسة، الم  ( وصف أداء معلمي 3  ،المذكورةدرسة   الموصف الكفاءة التربوية لمعلمي  (  2الحكومية التاسعة،  

( اختبار الكفاءة التربوية على أداء  5درسة،  الم   يمي على أداء معلمي( دراسة تأثير تنفيذ الإشراف الأكاد4
 درسة. الم  ( دراسة تأثير تنفيذ الإشراف الأكاديمي والكفاءة التربوية معا على أداء معلمي 6و  درسة،الم  معلمي

ال  النوع من  كمي ومنهج علمي   بمنهج  وهي دراسة تستعي  ،بأثر رجعي  يمثل دراسة  دراسةهذا 
مجتمع هذه الدراسة   ويشملمزدوج مع متغيرين مستقلي.    يتصميم نموذجكما تستسعي ب  ،اجتماعي وتربوي 

شخصا ، باستخدام تقنية أخذ العينات المشبعة ، وهي أخذ العينات من خلال تضمي جميع أفراد    41
تم توزيع  وقد  انات هي الاستبيانات والوثائق.  المستخدمة للحصول على البي  دراسةال  اةأدو المجتمع كعينة بحثية.  

( باستخدام التحليل  PKGبي وتم تحليل الوثائق في شكل نتائج تقييم أداء المعلم )و الاستبيانات على المستج
 الوصفي وتحليل اختبار الفرضيات.

مدرسة  ماروس الثانوية  ( واقع تنفيذ الإشراف الأكاديمي في  1أن:  على  نتائج هذه الدراسة    دلت
التقييم والمتابعة في فئة    ةيتم بثلاثة مؤشرات وهي مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحل  الحكومية التاسعة
ل من خلادرسة  الم( يتم تقييم واقع الكفاءة التربوية لمعلمي  2 . 109.8٪ بمتوسط قيمة  59عالية جدا بنسبة  

٪ بمتوسط درجة 51م في فئة عالية جدا تبلغ  يم واستخدام التكنولوجيا في التعليمؤشرين ، وهما تخطيط التعل
م،  يمن خلال ثلاثة مؤشرات ، وهي تخطيط أنشطة التعلدرسة  الم( يتم تقييم واقع أداء معلمي  3.   53.49

.   88.71٪ بمتوسط درجات  41لية ، وهي  م في الفئة العايوتنفيذ أنشطة التعلم ، وتقييم وتقييم نتائج التعل
بمعادلة انحدار خطية بسيطة  درسة  المزئي بي تطبيق الإشراف الأكاديمي على أداء معلمي  الجتأثير  ال( يوجد  4

ومستوى    Y ̂ = 43.802 + 0.808 (120) = 140.7أو    Y ̂ = 43.802 + 0.808 X1وهي  
( هناك تأثير جزئي بي الكفاءة التربوية على أداء معلمي 5٪ والباقي يتأثر بمتغيرات أخرى.  69.1التأثير  

 + Y ̂ = 50.676أو    Y ̂ = 50.676 + 1.532 X2بمعادلة انحدار خطية بسيطة ، وهي  درسة  الم
( علاوة على ذلك 6  ٪ والباقي يتأثر بمتغيرات أخرى.70.6ومستوى التأثير    142.5 = (60) 1.532

مع معادلات   علميالم، هناك تأثير متزامن بي تنفيذ الإشراف الأكاديمي والكفاءة التربوية معا على أداء  



 

 Y ̂ = 39.921أو  Y ̂ = 39.921 + 0.415X1 + 0.882X2الانحدار الخطي المتعددة ، وهي  
 والباقي يتأثر بمتغيرات أخرى. ٪ 76( ، ومستوى التأثير 60) 0.882 + (120) 0.415 +

 ، يالمعلم  داءعوامل مهمة لأ  من هذه الدراسة أن الإشراف الأكاديمي والكفاءة التربوية    والمستفاد من 
المعلمون يمكن تحديده من خلال تنفيذ الإشراف الأكاديمي والكفاءة   ارسهالذي يم  داءيشير هذا إلى أن الأو 

 التربوية التطبيقية.
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ABSTRACT 

Name  : Rizqy Mutmainnah Amin  
Student ID : 80100322007 

Title   : The Influence of Implementing Academic Supervision and   
Pedagogical Competence on the Teachers’ Performance at SMA    

Negeri 9 Maros 
  

 
This research aims to: 1) describe the implementation of academic 

supervision at the State Senior High School/Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri 9 Maros; 2) describe the pedagogical competence of teachers at SMA 

Negeri 9 Maros; 3) describe the performance of the teachers at SMAN 9 Maros; 4) 
examine the effect of implementing academic supervision on the performance of 
teachers at SMA Negeri 9 Maros; 5) examine pedagogical competence on the 

performance of teachers at SMA Negeri 9 Maros; and 6) examine the effect of 
implementing academic supervision and pedagogical competency on the teachers’ 

performance at SMA Negeri 9 Maros. 
The type of the research is ex post facto using a quantitative 

method approach, and a sociological and pedagogical scientific approach. This 

research had two independent variables. The population of this study was 41 people. 
Meanwhile, the sample was taken using a saturated sampling technique by 

including all members of the population as research samples. The research 
instruments used to obtain data were questionnaires and documents. The 
questionnaires were distributed to respondents, and the documents were the results 

of the teacher performance assessments/Penilaian Kinerja 
Guru (PKG), which were analyzed using descriptive analysis and hypothesis testing 

analysis. 
The results of the research showed that: 1) the implementation of academic 

supervision at SMA Negeri 9 Maros was carried out using three indicators, namely, 

the planning stage, implementation stage, evaluation stage, and follow-up, was 
categorized as very high, at 59% with an average value of 109.8. 2) The reality of 

the pedagogical competence of teachers at SMA Negeri 9 
Maros, which was assessed through two indicators, namely, learning planning and 
the use of technology in learning, was categorized as very high, namely 51% with an 

average value of 53.49. 3) The reality of teacher performance at SMA Negeri 9 
Maros, which was assessed through three indicators, namely, planning learning 

activities, implementing learning activities, and assessing and evaluating learning 
outcomes, was categorized as a high category, namely 41% with an average score 
of 88.71. 4) There was a partial influence between the implementation of academic 

supervision and the performance of teachers at SMA Negeri 9 Maros with a simple 
linear regression equation, namely Y ̂ = 43.802 + 0.808 1%, and the rest was 

influenced by other variables. 5) There was a partial influence of pedagogical 
competence on teacher performance at SMA Negeri 9 Maros with a simple linear 
regression equation, namely Y ̂ = 50.676 + 1.532 %, and the rest was influenced by 

other variables. 5) Furthermore, there was a simultaneous influence between the 
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implementation of academic supervision and pedagogical competence on the 

performance of teachers at SMA Negeri 9 Maros with the multiple linear regression 
equation, namely Y ̂ = 39.921 + 0.415X1 + 0.882X2 or Y ̂ = 39.921 + 0.415 (120) 
+ 0.882 (60), and the level of influence was 76%, and the rest was influenced by 

other variables. 
This research implies that academic supervision and pedagogical 

competence are two important factors in teacher performance. This indicates that 
teacher performance can be determined by the implementation 
of academic supervision and the application of pedagogical competencies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sebagai implementasi dari amanat UUD, pemerintah 

menerbitkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 

1 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.1 

Pendidikan juga merupakan sebuah program yang terdiri atas 

beberapa komponen yang saling bekerjasama dalam sebuah proses untuk 

mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Proses pendidikan dapat 

diperoleh melalui lembaga formal, informal, dan non formal. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal yang komponennya terdiri atas kepala sekolah, 

komite sekolah, pengawas, tenaga pendidik atau guru, tenaga kependidikan, 

peserta didik, fasilitas, anggaran dan masyarakat. Komponen dari pendidikan 

formal yang ada di sekolah memegang peran penting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Salah satu komponen yang amat penting yakni kehadiran 

tenaga pendidik atau guru, karena dapat menunjang dan mempengaruhi 

proses dan hasil pembelajaran. Hal ini akan mengacu terhadap kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru. 

                                                             

 1Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: Republik Indonesia, 2003), h. 1.   
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Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan 

meningkatkan mutu sumber daya manusia menuju era globalisasi yang 

penuh dengan tantangan sehingga didasari bahwa pendidikan merupakan 

sesuatu yang fundamental bagi setiap individu. Pendidikan menjadi salah 

satu wahana untuk mengembangkan potensi diri. Tempat pengembangan 

potensi diri adalah sekolah. Sekolah membutuhkan suatu pemimpin untuk 

mengatur lalu lintas jalannya proses pembelajaran.2 

Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar. Kinerja adalah prestasi kerja atau penampilan kerja 

(performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasarkan oleh 

pengetahuan, sikap dan keterampilan serta motivasi dalam menghasilkan 

sesuatu.3 

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.4 Selain itu kinerja guru juga bisa 

dinyatakan sebagai hasil refleksi dalam merencanakan, melaksanakan dan 

menilai proses pembelajaran yang dilandasi dengan etos kerja, kedisiplinan 

dan profesional guru dalam pembelajaran.5  

Secara umum setiap orang bekerja memiliki motif tertentu sehingga 

pekerjaannya memberikan hasil yang maksimal atau memuaskan. Oleh 

karena itu, kinerja seseorang sangat tergantung dari keahlian seseorang. 

Dalam QS al-Zumar/39:39 

                                                             

 2Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & 
Kompetensi Guru (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 273.   

 3Salmawati, dkk, “Kontribusi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan 
Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SMP di Kabupaten Pati”, Journal of 
Physical Education and Sports, No. 2 (2017): h. 199. 

 4Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 23  

 5Hamzah B Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis Di Bidang Pendidikan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 86.   
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مِلٌ ۖ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ  قوَْمِ ٱعْمَلوُا۟ عَلىَٰ مَكَانتَِكُمْ إنِ ىِ عَٰ  قلُْ يَٰ

Terjemahnya: 
“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 
Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 
mengetahui”6 

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan 

bahwasanya sudah jelas posisi Nabi Muhammad saw, terdapat kaum 

musyrikin dan kepercayaan mereka, jelas pula bukti kesesatan mereka, 

sebagai mana terbaca ayat-ayat yang lalu, sedang mereka terus 

membangkang, di sisi Allah memerintahkan Nabi Muhammd saw, bahwa: 

katakanlah kepada mereka: “Hai kaumku, yakni kerabat, suku dan orang-

orang yang hidup dalam satu masyarakat denganku, bekerjalah, yakni 

lakukan secara terus menerus apa yang kamu hendak lakukan sesuai dengan 

keadaan, kemampuan, dan sikap hidup kamu, sesungguhnya aku akan 

bekerja pula dalam aneka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap 

hidup yang diajarkan Allah kepadaku, maka kelak kamu akan mengetahui 

siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya di dunia ini dan 

ditimpa pula oleh azab yang kekal di akhirat nanti.7 

Ayat tersebut sangat jelas memerintahkan kepada manusia bekerja 

sesuai dengan keahlian. Suatu pekerjaan tanpa ditunjang dengan keahlian 

maka akan menghambat suatu pekerjaan, sebaliknya apabila ditunjang 

dengan keahlian maka pekerjaan akan berjalan secara efektif dan efisien 

sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, keahlian 

menjadi faktor utama dalam suatu pekerjaan, tetapi tentunya banyak faktor 

lain yang ikut mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya selanjutnya akan 

                                                             

 6Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Maktabah al-fatih, 
2020), h. 463.  

 7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 503  
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diuraikan pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja.  

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru yaitu kepribadian 

dan dedikasi, iklim kerja, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, 

pengembangan profesi, hubungan dengan masyarakat, kemampuan 

mengajar, kedisiplinan, kesejahteraan, antar hubungan dan komunikasi.  

Faktor yang berhubungan dengan kinerja guru yakni supervisi yang 

dilakukan oleh pengawas pendidikan dan kepala sekolah. Priadi Surya 

mengatakan bahwa pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang 

bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan 

untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas 

melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit 

pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi 

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengembangan dan kompetensi sosial.8 

Hal ini didukung dari pernyataan Tutik Rachmawati dan Abdullah S 

yang menyatakan bahwa:  

Salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja guru 
dapat dilakukan dengan melaksanakan teknik supervisi yang tepat 
dan sesuai dengan kemampuannya dan keinginan guru-guru secara 
berkesinambungan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan 
kemampuan guru dalam proses pembelajaran.9 

Kinerja guru yang baik dapat meningkatkan profesi dan mutu guru, 

dengan demikian diharapkan keberhasilan pendidikan dapat tercapai. 

Peningkatan kinerja guru bisa dilaksanakan dengan beberapa cara 

diantaranya adalah pelaksanaan supervisi akademik yang berkaitan dengan 

                                                             

 8Priadi Surya, “Profesionalisasi pengawas Pendidikan dalam Konteks Otonomi 
Daerah”, Jurnal Administrasi Pendidikan (Desember 2022): h. 177.  

 9Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka 
Kreditnya, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 79.   
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upaya supervisor (kepala sekolah) dalam membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan suatu 

kemampuan guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran efektif dan 

dinamis. Kinerja guru dikatakan memuaskan dan baik apabila hasil yang 

dicapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Secara substansi, pengawasan pendidikan pada hakekatnya menunjuk 

pada usaha dan bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama 

pendidik yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan 

pembelajaran. Bantuan yang diberikan harus berdasarkan pengamatan yang 

cermat dan penilaian yang obyektif, dan bantuan yang diberikan harus 

mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi proses pembelajaran.10  

Supervisi pendidikan merupakan suatu proses memberikan layanan 

profesional pendidikan melalui pembinaan yang kontinu kepada guru dan 

personil sekolah lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas 

kinerja personalia sehingga dapat mencapai pertumbuhan peserta didik.11 

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah pada 

dasarnya meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Kegiatankegiayatan tersebut saling berkaitan dan merupakan fungsi pokok 

dari kegiatan manajemen pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam 

mengelola semua sumber daya yang ada di sekolah. Keberhasilan suatu 

                                                             

 10Syarifah Rahmah, “Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan”, Jurnal 
Tarbiyah 25, No. 2 (Desember 2018): h.  175.   

 11Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 
2012), h. 229.  
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sekolah terletak pada kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 

Salah satu program yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran adalah pelaksanaan bantuan kepada guru atau yang lebih 

di kenal dengan istilah supervisi. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan di sekolah mempunyai tugas di bidang supervisi. 

Titik berat daripada supervisi adalah pada kepala sekolah, dengan 

kata lain supervisor terhadap guru dan tenaga kependidikan yang ada di 

sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah dipandang sebagai petugas 

yang harus menjalankan supervisi kepada guru-guru di bawah pimpinannya 

secara baik. Guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana proses 

pendidikan di sekolah perlu dibantu, dibimbing dan dibina secara terus 

menerus sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dirinya ke 

arah yang lebih baik. Supervisi oleh kepala sekolah haruslah diarahkan untuk 

memberikan bantuan dan bimbingan serta pembinaan kepada guru-guru 

agar mereka mampu bekerja lebih baik dalam membimbing peserta didik.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran 

ganda, di samping sebagai administrator ia juga sebagai sepervisor. Adapun 

sebagai supervisor kepala sekolah bertugas membina sekolahnya agar 

berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan harus 

mampu mengurus dan mengkoordinir segala kegiatan.12 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah 

sesuai dengan Permendiknas No 28 Tahun 2010 pasal 1 ayat 5 adalah 

keterampilan pada kompetensi supervisi.13  

                                                             

 12Febriyanti, “Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran di MA Patra Mandiri Plaju Palembang”, Jurnal Administrasi Pendidikan 
3, No. 1 (Juni 2017): h. 59.  

 13Menteri Pendidikan Nasional, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah”, (Jakarta: Republik 
Indonesia, 2010), h. 3.  
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Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 untuk melaksanakan 

supervisi, kepala sekolah harus memiliki 3 kompetensi supervisi akademik, 

yaitu1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru; 2) melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat; dan 3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.14 

Kegiatan supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang wajib 

dilaksanakan yang bertujuan memperbaiki pembelajaran guna 

meningkatkan hasil pembelajaran. Supervisi memiliki fungsi meningkatkan 

mutu pendidikan yang tertuju pada aspek akademik yang terjadi di kelas 

ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran. 

Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran, 

yang terdiri dari meteri pokok dalam proses pembelajaran, menyusun 

silabus dan RPP, pemilihan strategi/ metode/teknik pembelajaran, 

penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai 

proses dan hasil pembelajaran. 

Guru juga harus memiliki kemampuan dalam proses pendidikan. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 bahwa guru memiliki empat 

kompetensi yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.15 Dari 

                                                             

 14Menteri Pendidikan Nasional, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (Jakarta: Republik Indonesia, 
2007), h. 7.  

 15Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen” (Jakarta: Republik Indonesia, 2005), h. 6.     
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keempat kompetensi guru tersebut, peneliti berfokus pada kompetensi 

pedagogik. 

Menurut Abdul Kosim, kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

ricterhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.16 Sedangkan menurut 

Sahertian mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi 

pedagogik guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki 

guru, kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan kerja yang mendorong 

motivasi kerja guru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap dalam pelaksanaan tugas secara optimal.17 

Menurut Daryanto dan Tutik Rachmawati kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki oleh seorang guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki.18 Jadi, kompetensi pedagogik merupakan kompetensi 

yang menuntut guru agar dapat mengelolah pembelajaran untuk peserta 

didiknya sehingga terwujud pembelajaran yang menarik dan berkualitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang menuntut guru untuk 

dapat mengelola pembelajaran bagi peserta didiknya, agar tercipta 

                                                             

 16Abdul Kosim, “Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam”, Jurnal Madaniyah 1, No. 9 (Januari 2016): h. 129.   

 17Sahertian, Prinsip dan teknik Supervisi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 
2014, h. 12.   

 18Daryanto dan Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 
2015), h. 163.  
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pembelajaran yang menarik. Kompetensi pedagogik merupakan suatu 

performansi seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, kinerja 

guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi 

yang dipersyaratkan dipenuhi, salah satunya yaitu kompetensi pedagogik 

guru.  

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan pada hari Selasa, 

1 November 2022 di SMA Negeri 9 Maros, masalah yang terjadi yakni kinerja 

guru masih kurang optimal. Hal ini ditandai dengan membuat perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran 

digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengajar dan perangkat 

pembelajaran sebenarnya harus disusun sesuai dengan kondisi sekolah dan 

peserta didik, tentunya perangkat pembelajaran harus disiapkan setiap awal 

semester. Namun didapati masih banyak guru yang baru membuat dan 

mengumpulkan perangkat pembelajarannya seperti RPP, Program tahunan, 

Program semester, silabus, KKM dipertengahan semester ketika akan 

melaksanakan ulangan tengah semester (UTS).  

Kinerja guru masih kurang optimal juga ditandai dengan guru dalam 

melaksanakan penilaian hasil belajar. Didapati beberapa guru tidak 

memeriksa hasil pekerjaan peserta didik setelah melaksanakan ulangan 

tengah semester (UTS) serta tidak mengembalikan hasil pekerjaan peserta 

didik, padahal kemampuan melaksanakan penilaian merupakan hal yang 

penting agar guru dan peserta didik mampu memgetahui perkembangan 

kognitif. Di sisi lain beberapa guru belum mampu menciptakan pembelajaran 

yang variatif, selain itu interaksi sehari-hari guru dengan kepala sekolah, 

guru sesama teman kolega dan guru dengan peserta didik masih belum 

terbangun dengan baik.  
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Penelitian yang berkaitan dengan kinerja guru yang dilakukan oleh 

Margi Purbasari menyatakan supervisi akademik kepala sekolah merupakan 

salah satu aspek yang menunjang meningkatnya kinerja mengajar guru. 

Pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru dalam pembelajaran, 

hendaknya dapat menjadi perhatian bagi kepala sekolah, guru, dan juga 

pihak lain yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, agar dapat 

mewujudkan kinerja guru yang berkualitas yang salah satu caranya melalui 

pelaksanaan supervisi akademik.19 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Leniwati dan Yasir Arafat menyatakan supervisi akademik oleh kepala 

sekolah sangatlah penting dilakukan untuk mengubah kinerja guru menjadi 

lebih baik.20 

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja guru yang dilakukan oleh 

Salmawati, dkk, menyatakan bahwa kompetensi pedagogik dalam 

pengelolaan peserta didik yang baik serta didukung dengan motivasi kerja 

yaitu perhatian pada pembelajaran dan antusias guru yang baik maka akan 

menghasilkan kinerja guru menjadi baik. Sebaliknya bila kompetensi 

pedagogik dan motivasi kerja guru yang rendah akan menghasilkan kinerja 

guru dalam kegiatan belajar mengajar rendah.21 

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut terkait dengan adakah Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik dan 

Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros.  

 
                                                             

 19Margi Purbasari, “Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Mengajar Guru 
di Sekolah ”, Journal of Elementary Education 4, No. 1 (2015): h. 46.   

 20 Leniwati dan Yasir Arafat, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
untuk Meningkatkan Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi 
Pendidikan (JMKSP) 2, No. 1 (2017): h. 113.     

 21Salmawati, dkk, “Kontribusi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan 
Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SMP di Kabupaten Pati”, Journal of 
Physical Education and Sports 6, No. 2 (2017): h. 203.   
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Supervisi Akademik di SMA Negeri 9 Maros? 

2. Bagaimana Kompetensi Pedagogik Guru SMA Negeri 9 Maros? 

3. Bagaimana Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros? 

4. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan Supervisi terhadap Kinerja 

Guru SMA Negeri 9 Maros? 

5. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja 

Guru SMA Negeri 9 Maros? 

6. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan Supervisi Akademik dan 

Kompetensi Pedagogik secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru 

SMA Negeri 9 Maros? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu supervisi akademik 

(X1), kompetensi pedagogik guru (X2) dan kinerja guru (Y). Variabel-variabel 

tersebut didefinisikan secara operasional, untuk menerangkan kedudukan 

variabel dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadapnya. 

a. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Pelaksanaan supervisi akademik yang dimaksud ini adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membimbing, dan membina guru 

secara terus-menerus, sehingga guru dapat mengembangkan kemampuan 

dirinya ke arah yang lebih baik. Supervisi oleh kepala sekolah haruslah 

diarahkan untuk memberikan bantuan dan bimbingan serta pembinaan 

kepada guru-guru agar mereka mampu bekerja lebih baik dalam 
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membimbing peserta didik. Indikator variabel yang diteliti, yakni 

merencanakan supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik dan 

mengevaluasi/memberikan penilaian serta menindaklanjuti hasil supervisi 

akademik. 

b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru 

dalam mengelola suatu pembelajaran untuk peserta didik. Indikator dari 

penelitian ini yaitu perencanaan pembelajaran dan pemanfaatan teknologi 

dalam pembelajaran. 

c. Kinerja Guru 

 Kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator-

indikator kinerja guru yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, melaksanakan evaluasi/penilaian hasil 

belajar dan kemampuan antarhubungan dan komunikasi guru. Kinerja guru 

juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang 

dipersyaratkan dipenuhi, salah satunya kompetensi pedagogik guru. 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian dijelaskan secara detail mengenai batasan-

batasan indikator dari masing-masing variabel sebagai tolok ukur dalam 

penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

No Ruang Lingkup Penelitian Indikator Variabel 

1 
Supervisi Akademik 
(Permendiknas No. 13 Tahun 
2007) 

1. Merencanakan supervisi 
akademik 

2. Melaksanakan supervisi 
akademik  

3. Mengevaluasi/memberikan 
penilaian serta menindaklanjuti 



13 
 

hasil supervisi akademik  

2 
Kompetensi Pedagogik 
(UU No 14 Tahun 2005 pasal 
10 ayat 1 dan Mulyasa) 

1. Perencanaan Pembelajaran 
2. Pemanfaatan Teknologi 

Pembelajaran 

3 
Kinerja Guru 
(UU No 14 Tahun 2005 pasal 
20 dan Supardi) 

1. Perencanaan kegiatan 
pembelajaran 

2. Pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran 

3. Evaluasi/penilaian hasil belajar 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dijelaskan untuk menelusuri hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama, namun memiliki 

substansi yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, akan dijelaskan perbedaannya sehingga penelitian ini 

jelas bukanlah merupakan plagiasi. Hasil penelusuran tentang penelitian 

terdahulu diuraikan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahruddin, Syahruddin Usman, Umar 

Sulaiman, Erwin Hafid dan Baharuddin yang berjudul Strategi 

Supervisor dalam Memberikan Supervisi Akademik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses supervisi akademik serta faktor 

pendukung, penghambat dan solusi pengawas. Jenis penelitian ini 

kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan metodologi, 

studi keilmuan, serta fenomenologis. Adapun sumber data penelitian 

diperoleh langsung dari pengawas kabupaten Bone, para guru UPT 

SMPN 1 Amali Kabupaten Bone dan informan yang dianggap ada 

kaitan dengan tulisan ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta 

penelusuran berbagai literatur atau referensi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa; pelaksanaan supervisi akademik yang 

dilakukan oleh pengawas kabupaten di UPT SMPN 1 Amali Kabupaten 
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Bone terdiri dari 5 tahapan yaitu: Pra supervisi akademik, 

Perencanaan, Pelaksanaan supervisi akademik, Evaluasi dan Rencana 

tindak lanjut supervisi; Faktor pendukung diantaranya, adanya 

perencanaan, sarana dan prasarana, hubungan dan komunikasi yang 

baik, hubungan pengawas kepala sekolah tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang baik, pengetahuan dan pendidikan serta 

pengertian guru yang baik. Faktor penghambat diantaranya, 

perangkat pembelajaran yang belum siap, tenaga pendidik takut 

disupervisi, jarak sekolah yang jauh, kurangnya komunikasi timbal 

balik, kurangnya tenaga pengawas di kabupaten Bone. Penghambat 

pelaksanaan supervisi yaitu: Membantu menyelesaikan perangkat 

pembelajaran, memberikan sugesti kepada tenaga pendidik yang 

takut di supervisi, sebaiknya sekolah yang berdekatan langsung 

sekaligus disupervisi, meminta kejujuran tenaga pendidik, melakukan 

perekrutan pengawas.22 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Syahruddin Usman, Umar Sulaiman, Erwin Hafid dan Baharuddin 

menggunakan jenis penelitian kualitatif yang instrumennya menggunakan 

wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan penulis menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen angket dan 

dokumen hasil penilaian kinerja guru (PKG). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Joko Prayitno yang berjudul 

Pelaksanaan Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru SMA. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

                                                             

 22Syahruddin, Syahruddin Usman, Umar Sulaiman, dkk, “Strategi Supervisor dalam 
Memberikan Supervisi Akademik”, Jurnal Khazanah Keagamaan 10, No. 1 (2022): h. 82-83. 
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pelaksanaan supervisi Akademik dalam meningkatkan kemampuan 

pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Pada siklus I kemampuan guru 

melaksanakan pembelajaran masih rendah hal ini dibuktikan dengan 

nilai akhir yang diperoleh setiap, dan nilai rata-rata kemampuan guru 

dari hasil observasi pembelajaran dimana guru yang memperoleh 

skor nilai 1 (kurang) dengan rentang nilai dibawah 55% adalah 1 

orang guru, skor nilai 2 (cukup) dengan rentang nilai 55%-69% 

adalah 10 orang guru, skor nilai 3 (baik) rentang nilai 70%-85% 

adalah 2 orang guru, dan tidak ada guru yang memperoleh skor nilai 4 

(sangat baik).Pada siklus II terjadi peningkatan kemampuan mengajar 

guru yang dari siklus I, pada siklus guru yang memperoleh skor nilai 2 

(cukup) dengan rentang nilai 55%-69% adalah 3 orang, dan skor nilai 

3 (baik) rentang nilai 70%-.85% adalah 10 orang guru, dan tidak ada 

guru yang memperoleh skor nilai 1 (kurang) dan skor nilai 4 (sangat 

baik). Dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 13 orang guru juga 

terjadi peningkatan, yaitu pada siklus I rata-rata yang diperoleh hanya 

64,72 menjadi 74,53 pada siklus II. terjadi peningkatan 9,81%.23 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Paulus Joko Prayitno menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

instrumennya menggunakan wawancara dan observasi, sedangkan penulis 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen 

angket dan dokumen hasil penilaian kinerja guru (PKG). 

                                                             

 23Paulus Joko Prayitno, “Pelaksanaan Supervisi Akademik untuk Meningkatkan 
Kompetensi Pedagogik Guru SMA”, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan 11, No. 2 (2019): h. 46.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Kusuma Wardani, dkk24 yang 

berjudul Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik sebagai 

Determinan Kinerja Guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

dampak supervisi akademik dan pedagogik kompetensi kinerja guru 

pada SMP Negeri di Kabupaten Ulaweng, Kabupaten Bone. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan pendekatan 

kuantitatif positivistik. Responden dalam penelitian ini adalah 56 guru 

di SMP Negeri Sekolah di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone secara 

keseluruhan melalui sampel jenuh. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden 

kemudian dianalisis melalui statistik inferensial dengan menggunakan 

metode linier berganda regresi. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa: Supervisi akademik secara parsial memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 12,8%. Kompetensi 

pedagogik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru sebesar 10,9%. Secara bersamaan, supervisi akademik 

dan kompetensi pedagogik memiliki hubungan positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru sebesar 23,7% pada 

SMP Negeri di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik implementasinya supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik, semakin tinggi kinerja Guru 

SMP di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.25  

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Ika 

                                                             

 24Ika Kusuma Wardani, dkk, “Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik 
Sebagai Determinan Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen Pendidikan 17, No. 1 (2022): h. 50. 

 25Ika Kusuma Wardani, dkk, “Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik 
Sebagai Determinan Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen Pendidikan 17, No. 1 (2022): h. 50.     
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Kusuma Wardani yaitu subjek penelitiannya guru SMP di Kecamatan 

Ulaweng, Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya 

yaitu guru SMA di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Tengko, dkk yang berjudul 

Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru 

SMP di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akademik 

pengawasan pengawas sekolah terhadap kinerja guru SMP di 

Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Metode Penilitian 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian 

asosiatif hubungan sebab akibat. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh dari supervisi akademik pengawas sekolah terhadap 

kinerja guru SMP di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara 

dilihat dari hasil analisis data, dimana thitung>ttabel, dengan thitung 

sebesar 6.250 dan ttabel sebesar 2.014. Hasil analisis regresi linier 

sederhana dari persamaan regresi adalah Ŷ=1,063+0,685 X, yang 

menunjukkan pengaruh positif variabel supervisi akademik pengawas 

sekolah terhadap variabel kinerja guru. Koefisien determinasi adalah 

0,459, yang mana artinya 45,9% variabel supervisi akademik 

pengawas sekolah mempengaruhi variabel kinerja guru. Sisanya 

54,1% guru variabel kinerja dari faktor lain.26  

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Frans Tengko, dkk, adalah meneliti terkait supervisi akademik yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah dan kinerja guru, sedangkan penulis akan 

                                                             

 26Frans Tengko, dkk, “Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah terhadap 
Kinerja Guru SMP di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara”, Attractive: Innovative 
Education Journal 3, No. 1 (Maret 2021): h. 13.  
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melakukan penelitian supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, kompetensi pedagogik, dan kinerja guru.   

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk yang berjudul Pengaruh 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kompetensi Pedagogik Guru 

Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) supervisi 

akademik kepala sekolah, (2) kompetensi pedagogik guru, (3) kinerja 

guru, (4) pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru, (5) pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap 

kinerja guru, dan (6) pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan 

kompetensi pedagogik guru secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif 

berbentuk survey dan dilaksanakan di enam MTs Negeri Kota Jambi 

yaitu; MTsN 1, MTsN 2, MTsN 3, MTsN 4, MTsN 5, dan MTsN 6 Kota 

Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara umum 

kinerja guru berada pada kategori sangat baik dengan persentase 

89,28%, (2) supervisi akademik kepala sekolah berada pada kategori 

sangat baik dengan persentase 84,19%, (3) kompetensi pedagogik 

guru berada pada kategori sangat baik dengan persentase 85,57%. 27 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Firdaus, dkk, yaitu subjek penelitiannya guru Madrasah Tsanawiyah di kota 

Jambi, sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya yaitu guru SMA di 

Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. 

                                                             

 27Firdaus, dkk, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kompetensi 
Pedagogik Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah”, Edukatif: Jurnal Ilmu 
Pendidikan 4, No. 2 (2022): h. 1973.   
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Mardalena, dkk yang berjudul Pengaruh 

Supervisi Akademik dan Kompetensi Profesional Guru terhadap Kinerja 

Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Tanjung Raja. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji 1) pengaruh 

supervise akademik terhadap kinerja guru 2) pengaruh kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru, dan 3) pengaruh supervisi 

akademik dan kompetensi profesional terhadap kinerja guru. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitiannya. Pada penelitian ini menunjukan bahwa 1) ada 

pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru dengan nilai 

thitung sebesar 9,815 dan nilai ttabel sebesar 1,987, 2) ada pengaruh 

kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru dengan nilai thitung 

sebesar 3,015 dan nilai ttabel sebesar 1,987, 3) ada pengaruh supervisi 

akademik dan kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru 

dengan nilai fhitung sebesar 64,652 dan nilai ftabel sebesar 3,10.28  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam meningkatkan kinerja 

guru diperlukan adanya supervisi akademik dan kompetensi profesional 

guru. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis yakni tentang kinerja guru, namun terdapat perbedaan yaitu penulis 

meneliti variabel yang lain yakni supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik guru. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrum, Syahruddin Usman dan Nur 

Yamin yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Kecerdasan 

Emosional Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Mts 

                                                             

 28Mardalena, dkk, “Pengaruh Supervisi Akademik dan Kompetensi Profesional Guru 
terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Tanjung Raja”, Jurnal 
Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains 9, No. 1 (Juni 2020): h. 103.  
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Negeri 2 Bulukumba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh profesionalisme guru dan kecerdasan 

emosional terhadap kinerja guru pendidikan agama Islam di 

pesantren SMP Negeri 2 Bulukumba. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif 

pendekatan melalui metode ex post facto. Peserta penelitian ini 

berjumlah 120 orang siswa dari 604 siswa, diambil melalui random 

proporsional. Pengumpulan data teknik dengan kuesioner kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi untuk memeriksa 

hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian guru 

profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru agama Islam pendidikan agama, serta kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap 

kinerja guru pendidikan agama Islam. Serentak, profesionalisme guru 

dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pendidikan agama Islam. Dengan demikian, 

profesionalisme guru dan kecerdasan emosional merupakan faktor 

yang menentukan tingkat kinerja guru pendidikan agama Islam di 

SMP Islam 2 Bulukumba.29 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam meningkatkan kinerja 

guru diperlukan adanya kompetensi profesional dan kecerdasan emosional 

guru. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis yakni tentang kinerja guru, namun terdapat perbedaan yaitu penulis 

meneliti variabel yang lain yakni supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik guru. 

                                                             

 29Syahrum, Syahruddin Usman dan Nur Yamin, “Pengaruh Profesionalisme Guru dan 
Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri 2 
Bulukumba”, Jurnal Manajemen Pendidikan 14, No. 1 (Juli, 2019): h. 38.  
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8. Buku yang ditulis oleh Lukman Nasution, Sudirman Suparmin dan 

Gomgom dengan judul Supervisi Akademik Pengawas (Teori dan 

Aplikasi melalui Mutu Pendidikan), menyatakan Supervisi adalah 

usaha memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu sebagai 

bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas mengajar untuk 

membantu peserta didik agar lebih baik dalam belajar. Supervisi 

adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan 

membimbing secara kontiniu pertumbuhan guru-guru di sekolah 

baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti 

dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.30  

9. Buku yang ditulis oleh Muhamamd Soif dengan judul “Kompetensi 

Pedagogik Guru”. Kompetensi Pedagogik Guru adalah kemampuan 

atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses 

pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta 

didik. Betapa pentingnya kedudukan guru dalam dunia 

pendidikan. Guru merupakan aktor utama dalam film pendidikan. 

Tugas guru dalam kependidikan berimplikasi terhadap tanggung 

jawabnya. Sebagai profesi yang bertugas mendidik, mengajar, 

melatih, dan membimbing peserta didik guna mengantarkan 

peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.31 

10. Buku yang ditulis oleh Suwignyo Widagdo, Mohammad Archi 

Maulyda, dan Emy Kholifah R, dengan judul “Penilaian Kinerja, 

                                                             

30Lukman Nasution, Sudirman Suparmin dan Gomgom, Supervisi Akademik 
Pengawas (Teori dan Aplikasi melalui Mutu Pendidikan) (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2020), 
h. 3. 

31Muhammad soif, Kompetensi Pedagogik Guru (Palembang: Noerfikri offset, 2019), 
h. 5.  
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Budaya Kerja dan Kepemimpinan: Optimalisasi Peningkatan 

Kinerja Guru”, mengatakan bahwa penilaian kinerja guru (PKG) 

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penguasaan kompetensi 

guru. Dari pemaparan di atas dapat kita ambil pemahaman bahwa 

hakikat penilaian kinerja guru adalah guna meningkatkan dan 

mengembangkan kinerja guru dengan melalui pembinaan serta 

pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan kontiniu. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, 

menyatakan bahwa penilaian kinerja guru (PKG) adalah penilaian 

tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan 

karier, kepangkatan dan jabatannya. Sistem penilaian kinerja guru 

(PKG) adalah sistem penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya 

melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan 

dalam unjuk kerjanya (kinerja).32  

Buku-buku tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis yakni tentang pelaksanaan supervisi akademik, kompetensi 

pedagogic dan kinerja guru, serta menjadi grand teori dari penelitian ini.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat tujuan dan kegunaan penelitian 

secara khusus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

                                                             

32Suwignyo Widagdo, dkk, Penilaian Kinerja, Budaya Kerja dan Kepemimpinan: 
Optimalisasi Peningkatan Kinerja Guru (Jember: Mandala Press, 2020), h. 42.  
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1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan 

masalah. Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros 

b. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros  

c. Mendeskripsikan kinerja guru SMA Negeri 9 Maros  

d. Menguji pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros 

e. Menguji kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros 

f. Menguji pengaruh pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 

Maros 

2. Kegunaan Penelitian 

 Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan yang bermanfaat, adapun kegunaan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoretis 

 Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan ilmu dalam bidang Pendidikan dan Keguruan serta berguna 

untuk menjadi referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian 

yang ada kaitannya dengan supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, 

dan kinerja guru.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah 

dan guru tentang pentingnya pelaksanaan supervisi akademik dan 
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kompetensi pedagogik sehingga meningkatkan kinerja guru yang 

nantinya bermuara pada hasil pembelajaran.  

2) Hasil penelitian memberi manfaat positif bagi seluruh guru, sehingga 

dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam mengelola 

proses pembelajaran.  

3) Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru dan kinerja 

guru.  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Pelaksanaan Supervisi Akademik  

1. Pengertian Supervisi Akademik 

Secara bahasa supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau 

membimbing kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan 

maksud untuk mengadakan perbaikan. Supervisi berasal dari kata “super” 

artinya lebih atau atas, dan “vision” artinya melihat atau meninjau. Secara 

estimologis supervisi artinya melihat atau meninjau yang dilakukan oleh 

atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya.1 

Supervisi akademik yaitu yang menitik beratkan pengamatan 

supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung 

berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang 

dalam proses pembelajaran.2 

Menurut Supardi mengutip dari Boerdman bahwa Supervisi 

Pendidikan adalah: 
Suatu usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing secara 
kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual 
maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam 
mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran dengan demikian mereka 
dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan setiap murid, 
sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap 
berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.3 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf. Salah satu bagian 

pokok dalam supervisi tersebut adalah mensupervisi guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran; dan memang kegiatan utama sekolah 

                                                             

 1Nur’ani Jumadiah, Oktazil Nurdia, Rahmi, dan Rhoni, “Implementasi Supervisi 
Akademik Kepala Mis Batusangkar”, Jurnal Administrasi Pendidikan 1, No. 2 (Juli 2016): h. 14.   

 2Dadang Suhardan, Supervisi Profesional (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 47  

 3Supardi, Kinerja Guru (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 75.  



26 
 

adalah menyelenggarakan pembelajaran. Jadi, wajar jika tugas kepala 

sekolah dalam mensupervisi guru mengajar sangat penting. Supervisi 

semacam ini biasanya disebut supervisi akademik. 

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui 

siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan 

balik yang objektif dan segera. Dengan cara itu guru dapat menggunakan 

balikan tersebut untuk memperhatikan kinerjanya.4 

Menuurt Mulyasa salah satu supervisi akademik yang populer adalah 

supervisi klinis. Paling tidak ada delapan ciri utama supervisi klinis, yaitu:  

a. Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga inisiatif 

tetap berada di tangan tenaga kependidikan.  

b. Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama 

kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan.  

c. Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru dan 

kepala sekolah.  

d. Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan 

mendahulukan interpretasi guru.  

e. Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan 

supervisor lebih banyak mendengarkan serta menjawab pertanyaan guru 

dari pada memberi saran dan pengarahan.  

f. Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal, 

pengamatan, dan umpan balik. 

g. Adanya penguatan dan umpan balik kepala sekolah sebagai supervisor 

terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil pembinaan.  

                                                             

 4Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 
2011), h. 249.   
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h. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu 

keadaan dan memecahkan suatu masalah.5 

Terdapat tiga tahap dalam melakukan supervisi akademik, yaitu:  

1) Tahap pertemuan awal. Langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini 

adalah:  

a) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, 

sehingga terjadi sana kolegial. Dengan kondisi itu diharapkan guru 

dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka.  

b) Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang 

dibuat guru untuk menyepakati aspek mana yang menjadi fokus 

perhatian supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran.  

c) Kepala sekolah bersama guru menyusun instrumen observasi yang 

akan digunakan, atau memakai instrumen yang telah ada, termasuk 

bagaimana cara menggunakan dan menyimpulkannya.  

2) Tahap observasi kelas. Pada tahap ini guru mengajar di kelas, di 

laboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang 

disepakati bersama. Kepala sekolah melakukan observasi dengan 

menggunakan instrumen yang telah disepakati Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam observasi yaitu:  

a) Kepala sekolah menempati tempat yang telah disepakati bersama.  

b) Catatan observasi harus rinci dan lengkap. 

c)  Observasi harus terfokus pada aspek yang telah disepakati.  

d) Dalam hal tertentu, kepala sekolah perlu membuat komentar yang 

sifatnya terpisah dengan hasil observasi.  

                                                             

 5Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 251.  
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e) Jika ada ucapan atau prilaku guru yang dirasa mengganggu proses 

pembelajaran, kepala sekolah perlu mencatatnya.  

3) Tahap pertemuan umpan balik. Pada tahap ini observasi didiskusikan 

secara terbuka antara kepala sekolah dengan guru. Beberapa hal yang 

perlu dilakukan kepala sekolah dalam pertemuan balikan, antara lain:  

a) Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan guru, 

agar tercipta suasana yang akrab dan terbuka.  

b) Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran 

kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus perhatian dalam 

supervisi.  

c) Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran. Sebaiknya 

pertanyaan diawali dari aspek yang dianggap berhasil, baru 

dilanjutkan dengan aspek dianggap kurang berhasil. Kepala sekolah 

jangan memberikan penilaian dan biarkan guru menyampaikan 

pendapatnya.  

d) Kepala sekolah menunjukkan data hasil observasi yang telah 

dianalisis dan diinterprestasikan. Beri kesempatan guru untuk 

mencermati data tersebut kemudian menganalisisnya.  

e) Kepala sekolah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya 

terhadap data hasil observasi dan analisisnya. Dilanjutkan dengan 

mendiskusikan secara terbuka tentang hasil observasi tersebut. 

Dalam diskusi harus dihindari kesan “menyalahkan”. Usahakan agar 

guru menemukan sendiri kekurangannya.  
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f) Secara bersama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, 

termasuk kepala sekolah memberikan dorongan moral bahwa guru 

mampu memperbaiki kekurangannya.6 

Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi secara periodik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Jika jumlah guru cukup banyak, kepala sekolah 

dapat meminta bantuan wakil kepala sekolah atau guru senior untuk 

membantu melaksanakan supervisi. Dengan demikian, jika bidang studi guru 

terlalu jauh, dan kepala sekolah terlalu sulit untuk memahami, kepala 

sekolah dapat meminta bantuan guru senior yang memiliki latar belakang 

bidang studi yang sama dengan guru yang ingin disupervisi. 

2. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik 

Supervisi akademik merupakan layanan bantuan yang dilakukan 

kepala sekolah terhadap guru. Layanan yang dilakukan berupa bantuan 

kepala sekolah mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam 

meningkatkan kinerjanya. Merujuk pada pengertian supervisi akademik 

tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan supervisi akademik ditekankan 

pada perbaikan kualitas kinerja guru dalam proses belajar mengajar dengan 

meningkatkan kualitas guru sebagai pengajar. 

Tujuan supervisi adalah untuk membantu guru meningkatkan 

kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dan profesional dalam 

melaksanakan pengajaran.7 Berdasarkan pada tujuan supervisi akademik 

disebutkan dapat kita pahami pelaksanaan supervisi akademik meliputi tiga 

tugas utama guru dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu merencanakan 

                                                             

 6Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 250.  

 7Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan (Cet. I; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 105.   
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 

Piet A. Sahertian menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah 

memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar 

guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik.8 Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah 

memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar 

siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga 

mengembangkan potensi kualitas guru. 

Tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui pembelajaran yang baik.9 

Adapun fungsi supervisi akademik yang dipaparkan beberapa ahli 

sebagai berikut:  

1) fungsi supervisi akademik atau supervisi pengajaran adalah memberikan 

pelayanan supervisi pengajaran kepada guru untuk menumbuhkan 

proses belajar mengajar yang berkualitas baik, menyenangkan, inovatif 

dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas staf mengajar.  

2) fungsi supervisi akademik adalah layanan bantuan atau bimbingan 

profesional untuk menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan hasil 

belajar melalui serangkaian upaya supervisi terhadap guru-guru.  

3) fungsi supervisi akademik sebagai salah satu upaya yang paling 

berpengaruh langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan, selain itu 

supervisi akademik juga merupakan strategi supervisi kinerja guru dalam 

                                                             

 8Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran: dalam Profesi Pendidikan, h. 19.  

 9Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 249.  
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peningkatan mutu profesional guru yang langsung akan mempengaruhi 

kualitas pendidikan.10 

 Beberapa pendapat ahli berkenaan dengan fungsi supervisi akademik 

dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi akademik merupakan layanan 

untuk membantu atau membimbing agar guru dapat meningkatkan kualitas 

mutu pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Fungsi utama 

supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi 

belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka piet A. Sahertian 

memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut: 

1) Mengkoordinir semua usaha sekolah.  

2) Memperlengkap kepemimpinan sekolah.  

3) Memperluas pengalaman guru-guru.  

4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.  

5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.  

6) Menganalisis situasi belajar-mengajar.  

7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.  

8) Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan 

mengajar guru-guru.11 

3. Prinsip-Prinsip Supervisi  

Supervisi dilandasi oleh berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan dalam melakukan supervisi pendidikan, yaitu:  

a. Ilmiah (scientific), di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya 

dilaksanakan secara ilmiah, hal ini berarti pelaksanaannya harus: 1) 

                                                             

 10Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2011), h. 12  

 11Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 21 
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sistematis, teratur, terprogram dan terus-menerus, 2) objektif, 

berdasarkan pada data dan pengetahuan, 3) menggunakan instrumen 

(alat) yang dapat memberikan data/pengetahuan yang akurat, dapat 

dianalisis dan dapat mengukur ataupun menilai terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran.  

b. Demokrasi, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya menjunjung tinggi 

asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta 

menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain. 

c. Kooperatif, dalam melaksanakan supervisi hendaknya dapat 

mengembangkan usaha bersama untuk situasi pembelajaran yang lebih 

baik.  

d. Konstruktif dan kreatif, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya dapat 

membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif dalam menciptakan 

situasi pembelajaran yang lebih baik. 12 

Selain ilmiah, demokrasi, kooperatif serta konstruktif dan kreatif, 

prinsip supervisi lain yang dapat digunakan adalah:  

a. praktis, artinya dapat dikerjakan, sesuai dengan situasi dan keadaan yang 

ada; 

b. fungsional, artinya supervisi dapat berfungsi sebagai sumber 

pengetahuan bagi pengembangan manajemen pendidikan dan 

peningkatan proses pembelajaran.  

Adapun prinsip supervisi yaitu supervisi positif meliputi: supervisi 

dilaksanakan secara demokratik dan kooperatif, prinsip supervisi kreatif dan 

konstruktif, supervisi harus scientific dan efektif, supervisi harus dapat 

memberikan rasa aman kepada guru, supervisi harus didasarkan pada 

                                                             

 12Supardi, Kinerja Guru, h. 86.    
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kenyataan yang ada, supervisi harus memberi kesempatan kepada 

supervisor dan guru untuk mengadakan "self-evaluation". Prinsip supervisi 

positif seperti pada gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 Prinsip Supervisi13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor pendidikan dalam menjalankan tugas meningkatkan 

situasi pembelajaran dapat melakukan dengan cara mendorong, 

membimbing serta mengarahkan pertumbuhan guru untuk mencapai 

kesempurnaan dalam pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan berbagai 

teknik atau cara yang dipandang sesuai untuk mencapai tujuan dan 

fungsinya. 

4. Model-Model Supervisi Pembelajaran  

Beberapa model supervisi telah dikembangkan oleh para pakar dalam 

bidang supervisi pembelajaran untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

supervisi di sekolah. Model-model supervisi ini merupakan alternatif kepada 

supervisor dan guru yang disupervisi untuk mengatasi masalah yang timbul. 

Umpamanya masalah hubungan supervisor dengan guru, guru-guru 

                                                             

 13Supardi, Kinerja Guru, h. 88.     
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meragukan kepakaran supervisor, ketegangan emosi yang dialami guru-guru, 

perasaan takut, salah paham, dan sebagainya.14 

Model supervisi pembelajaran perlu untuk melakukan pengendalian, 

arahan, observasi dan menilai apa yang berlaku dalam kelas. Kebanyakan 

supervisor akan menjalankan supervisi secara spontan dengan kaidah 

tersendiri sehingga akan meminimalkan beberapa masalah yang berkaitan 

dengan kepuasan hati guru yang disupervisi karena prosedur mungkin 

berbeda-beda di antara guru yang disupervisi.  

Dengan adanya model supervisi sebagai panduan, supervisor dan 

guru dapat menjalankan tugas masing-masing dengan lebih terarah dan 

fokus.  Di samping itu, melalui model supervisi, supervisor dan guru dapat 

mengetahui dengan jelas apakah ciri-ciri pengawasan yang diperlukan dan 

yang lebih baik untuk digunakan. Model-model supervisi pengajaran dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Supervisi Bersama (Collaborative Supervision)  

Model supervisi bersama dicadangkan oleh Lovell dan Wiles. 

Pendekatan model ini menekankan kolaboratif (saling membantu) dengan 

menggunakan segala sumber dan kepakaran yang ada pada kedua-dua pihak 

untuk menghasilkan keberhasilan observasi di kelas. Supervisor dan guru 

bertukar pendapat, pandangan, ide, saran dan bersama-sama mencapai 

persetujuan (atau kata sepakat) dalam proses supervisi dengan mengabaikan 

faktor kekuasaan, yaitu siapa yang paling berkuasa untuk membuat 

keputusan.15  

 

 

                                                             

 14Supardi, Kinerja Guru, h. 89.  

 15Supardi, Kinerja Guru, h. 95.  
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b. Supervisi Inkuiri (Action Research)  

Supervisi inkuiri merupakan pendekatan yang merujuk kepada kajian 

yang dilakukan sendiri oleh guru melalui refleksi terhadap pembelajarannya. 

Dalam pembelajaran misalnya, guru perlu menyelesaikan dan menangani 

berbagai masalah secara sendiri. Melalui supervisi berasaskan inkuiri, guru 

secara individu atau dengan kerja sama dengan guru-guru lain melibatkan 

diri dalam penelitian tindakan kelas bagi memperbaiki mutu pembelajaran. 

Oleh karena itu, dalam konteks ini, fungsi supervisor adalah untuk melatih 

dan membantu setiap guru menjalankan supervisi inkuiri bagi perbaikan 

pembelajaran dengan melihat diri sendiri atau melihat guru lain.16  

c. Supervisi Klinik  

Supervisi klinik diperkenalkan oleh Cogan dan dikembangkan oleh 

Goldhammer dan rekan-rekannya. Pendekatan supervisi klinik merupakan 

observasi yang bermaksud untuk memperbaiki pembelajaran guru secara 

berkesinambungan dan bertahap. Supervisi klinik memerlukan supervisor 

masuk untuk mengobservasi guru di dalam kelas pada saat guru melakukan 

pembelajaran. Data utama daripada peristiwa-peristiwa dalam kelas. 

Kelanjutan proses supervisi klinik, data atau bukti prestasi guru diperoleh 

dalam observasi di dalam kelas.17 Data yang dikumpulkan adalah bahan yang 

paling penting dalam membantu guru-guru meningkatkan pembelajaran 

mereka. Data yang dianalisis dan hubungan antara guru dengan supervisor 

akan dijadikan dasar dalam membentuk program, prosedur dan strategi yang 

meningkatkan pembelajaran peserta didik melalui peningkatan perlakuan 

guru di kelas. 

                                                             

 16Supardi, Kinerja Guru, h. 96.  

 17Supardi, Kinerja Guru, h. 97.  
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Setiap model supervisi yang dikemukakan di atas mempunyai 

kelebihan dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, pemilihan model 

supervisi yang betul dan sesuai dengan situasi itu perlu disesuaikan agar 

proses supervisi berjalan dengan lancar. Hal ini karena pemilihan model yang 

tepat merupakan indikator kepada keberhasilan supervisi yang bakal 

dilakukan.  

5. Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran menjadi tugas kepala sekolah. Untuk dapat melaksanakan 

supervisi akademik secara efektif, kepala sekolah harus memiliki langkah-

langkah supervisi yang tepat dalam melaksanakan supervisi. Ada sejumlah 

langkah supervisi yang dapat dipilih dan dipraktekkan oleh kepala sekolah 

sebagai supervisor, diantaranya adalah: 

1) Kunjungan atau Observasi Kelas  

Yang dimaksud di sini ialah kunjungan yang dilakukan ke dalam kelas 

di mana guru sedang mengajar. Kunjungan kelas merupakan salah satu 

teknik yang digunakan oleh kepala sekolah untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran secara langsung. Teknik ini sangat bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

profesionalisme dan pedagogik guru, seperti penggunaan metode, media dan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menangkap materi yang 

diajarkan oleh guru sedangkan ciri-ciri supervisi kunjungan kelas yaitu 

menentukan waktu kunjungan, bersifat individual, tidak ada pertemuan awal, 

waktu supervisi cukup singkat, yang disupervisi adalah kasus-kasus, 

kunjungan bisa dilakukan sebelum/sesudah pembelajaran. 
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Melalui kunjungan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Sasaran utama dalam kunjungan kelas adalah untuk 

mengadakan observasi langsung bagaimana kemampuan guru melakukan 

pembelajaran dan mengelola kelasnya untuk mencapai hasil belajar peserta 

didik yang lebih tinggi.18 

Kunjungan kelas harus didahului dengan suatu perencanaan yang 

mantap tentang aspek yang di observasi, jadwal pelaksanaan serta guru-guru 

yang akan diobservasikan. Supervisi kunjungan kelas bisa dilakukan oleh 

supervisor pengawas maupun supervisor kepala sekolah. Sebelum 

melaksanakan kunjungan kelas supervisor pendidikan harus menyusun 

suatu program kunjungan kelas terlebih dahulu. Supervisi kunjungan kelas 

diharapkan mampu menemukan berbagai pengetahuan tentang pelaksanaan 

tugas guru dalam kelas untuk kepentingan pembinaan performansi guru itu 

sendiri.  

Untuk keberhasilan pelaksanaan supervisi kunjungan kelas hal-hal 

berikut harus mendapat perhatian supervisor, yaitu:  

a. Supervisor membuat suatu program kunjungan kelas secara teratur 

terhadap beberapa kelas secara bertahap untuk periode tertentu.  

b. Pemilihan kelas yang akan dikunjungi dikhususkan bagi guru-guru 

baru dan yang mempunyai masalah khusus untuk ditingkatkan 

kemampuannya. 

c. Selama berlangsungnya kunjungan kelas supervisor harus bersifat 

demikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi 

kelancaran proses pembelajaran serta terhindar dari tekanan 

psikologis bagi guru yang dikunjunginya.  

                                                             

 18Supardi, Kinerja Guru, h. 109.  
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d. Buat catatan-catatan yang penting dan diperlukan dan jangan sampai 

memberi efek negatif terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru.19  

Supervisi dengan menggunakan kunjungan kelas merupakan 

supervisi yang paling tua dilaksanakan dan dipandang sangat berhasil. 

Karena dengan melaksanakan kunjungan kelas supervisor dapat 

mengadakan kontak langsung dengan guru dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. Dengan supervisi kunjungan kelas supervisor dapat menemukan 

berbagai kelemahan dan kelebihan yang ada pada seorang guru serta dapat 

menyaksikan secara langsung penampilan guru pada saat melakukan 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

Berbagai pengetahuan aktual dapat diperoleh melalui kunjungan 

kelas, dan sangat berguna untuk penyusunan program pembinaan guru 

lewat supervisi. Suatu program pembinaan bagi guru-guru yang disusun 

dari hasil observasi dan bersama dengan guru yang bersangkutan akan lebih 

berhasil karena bukan merupakan suatu program pembinaan dari 

atasannya saja. Hasil kunjungan kelas dipergunakan untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Setelah supervisi kunjungan kelas dilaksanakan diberikan 

penjelasan-penjelasan kepada guru tersebut tentang berbagai data yang 

berhasil direkrut selama mengadakan kunjungan kelas. Selanjutnya 

supervisor menjelaskan semua pengetahuan itu kepada guru yang 

bersangkutan sehingga guru dibantu untuk berusaha dengan kekuatan 

sendiri memperbaiki kekurangan-kekurangan. Bila terdapat kemampuan 

yang dapat dikembangkan maka supervisor harus memberikan keyakinan 

                                                             
 19 Supardi, Kinerja Guru, h. 109.  
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kepada mereka bahwa guru adalah orang dapat berkembang kalau 

kemampuan tersebut dikembangkan.20 

Supervisi kunjungan kelas yang dilaksanakan oleh pengawas atau 

kepala sekolah tidak akan mempunyai kontribusi apa pun bagi peningkatan 

hasil yang telah dicapai kerja guru jika tidak diteruskan dengan berbagai 

tindak lanjut dalam bentuk pembinaan-pembinaan kepada guru secara 

perorangan maupun kelompok. 

2) Pembicaraan Individual  

Teknik perseorangan (individual) yaitu teknik yang dilaksanakan 

untuk seorang guru secara individual. Bisa melalui segi-segi positif kegiatan 

guru, mendorong guru mengatasi kelemahan mengajar, mengurangi 

keraguan guru dalam menghadapi masalah. 

3) Rapat Guru (Rapat Supervisi) 

Rapat supervisi bisa diselenggarakan bila guru-guru memiliki masalah 

yang sama. Yang dimaksud dengan rapat supervisi tersebut adalah rapat 

yang diselenggarakan oleh supervisor untuk membahas masalah-masalah 

yang menyangkut usaha perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada 

umumnya dan mutu pengajaran pada khususnya. 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu mengadakan 

pengendalian terhadap guru dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

profesi guru dan kualitas proses pembelajaran agar berlangsung secara 

efektif dan efisien. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor merupakan 

salah satu peranan yang sangat penting dalam mengelola dan memajukan 

sekolah. Supervisi juga penting dijalankan oleh kepala sekolah karena dapat 

memberikan bantuan dan pertolongan kepada guru dan tenaga kependidikan 

                                                             
 20 Supardi, Kinerja Guru, h. 110.  
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di sekolah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan sekolah dan tujuan 

pendidikan secara nasional.21  

Untuk dapat menjalankan supervisi dengan sukses kepala sekolah 

dituntut memiliki berbagai persyaratan baik yang berhubungan dengan sifat-

sifat pribadi sebagai seorang supervisor dan pemimpin maupun 

keterampilan-keterampilan sebagai seorang supervisor pendidikan yang baik 

pula. Di antara persyaratan pribadi supervisor adalah: sehat jasmani dan 

rohani, berkemauan, mempunyai kegairahan kerja, bersifat ramah, jujur, 

menguasai teknik-teknik supervisi, tegas, cerdas, terampil dalam mengajar, 

dan percaya pada diri sendiri. Kesepuluh sifat ini dapat menjadi kunci bagi 

keberhasilan dalam melaksanakan supervisi pendidikan, tetapi bukan suatu 

jaminan mutlak. Namun, tidaklah berarti semua itu harus lengkap dimiliki 

oleh seorang kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor, melainkan 

ini merupakan persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang 

bertugas sebagai supervisor pendidikan.22  

Supervisor harus memenuhi kompetensi umum maupun kompetensi 

khusus. Kompetensi umum meliputi: 1) bertindak demokratis, bersifat 

terbuka/transparan, menghormati pendapat orang lain, mampu 

berkomunikasi dengan baik dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak 

terkait; 2) memiliki kepribadian yang menarik dan simpatik serta mudah 

bergaul; 3) bersifat ilmiah dalam segala hal serta memiliki prinsip mau terus 

belajar; 4) memiliki dedikasi tinggi serta layak pada tugas dan jabatannya; 5) 

menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela; 6) memandang guru dan seluruh 

tenaga kependidikan sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan.  

                                                             

 21Supardi, Kinerja Guru, h. 100.  

 22Supardi, Kinerja Guru, h. 101.  
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 Adapun kemampuan khusus seseorang supervisor adalah: 1) memiliki 

pengetahuan tentang manajemen pendidikan secara umum dan manajemen 

sekolah secara khusus, yang meliputi manajemen personel, manajemen 

bahan mata pelajaran dan manajemen operasional; 2) memiliki pengetahuan 

tentang supervisi pendidikan, yang meliputi tujuan dan sasaran, teknik-

teknik, langkah-langkah dan prinsip-prinsip dasar supervisi pendidikan; 3) 

menguasai yang pelajaran substansi bahan mata pelajaran, supervisi 

pendidikan, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi dan lain-lain; 

4) menguasai substansi bahan mata supervisi teknik manajemen, antara lain: 

administrasi sekolah, administrasi kepegawaian, administrasi kurikulum, 

pengelolaan perpustakaan, laboratorium dan sebagainya; (5) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, membina dan memberi contoh-contoh tentang 

pelaksanaan pembelajaran yang baik; 6) memiliki kemampuan mediator 

antara guru dengan guru, antara seluruh tenaga kependidikan dengan 

instansi terkait, dan lain-lain; 7) memiliki kemampuan membimbing guru 

dalam hal perolehan angka kredit dan membuat karya tulis/ ilmiah; 8) harus 

bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan; 9) harus 

memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan harus menjunjung tinggi kode etik jabatan.23  

Di samping harus memenuhi persyaratan dan kompetensi supervisor 

dalam hal ini kepala sekolah, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:  

1. Mengorganisasi dan membina guru, yang mencakup: (a) memotivasi 

dan meningkatkan semangat kerja; (b) menegakkan disiplin dengan 

sanksi-sanksinya; (c) memberi konsultasi, memimpin diskusi, dan 

membantu pemecahan masalah; (d) memberi contoh perilaku seperti 

                                                             

 23Supardi, Kinerja Guru, h. 101-102.   
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dituntut dalam supervisinya; (e) ikut mengusahakan insentif (f) 

mengembangkan profesi guru lewat belajar kelompok, penataran, dan 

belajar lebih lanjut; (g) mengusahakan perpustakaan untuk guru-

guru; (h) memberi kesempatan guru-guru; kepada guru-guru 

mengarang bahan pelajaran sendiri sebagai buku tambahan. 

2. Mempertahankan dan mengembangkan kurikulum yang berlaku, yang 

mencakup: (a) menciptakan dan mempertahankan keadaan dan iklim 

pembelajaran yang sesuai, (b) memberi pengarahan kepada guru-

guru tentang cara mengelola kelas, (c) mengoordinasi guru, (d) 

memberikan pengetahuan pendidikan yang baru, (e) mengembangkan 

program pembelajaran yang sesuai, (f) mengembangkan bahan mata 

pelajaran pelajaran bersama guru-guru, (g) mengembangkan model 

pembelajaran bersama guru-guru, (h) mengembangkan alat-alat 

bantu pembelajaran bersama guru-guru (i) memberi contoh model 

pembelajaran, (j) mengembangkan program pengayaan dan remedial 

bersama dan guru-guru, (k) membantu menciptakan sekolah sebagai 

pusat kebudayaan untuk mengembangkan peserta didik sebagai 

manusia seutuhnya, (1) menilai dan membina ketatausahaan kelas 

dan sekolah pada umumnya. 

3. Meningkatkan pelaksanaan aktivitas penunjang kurikulum, yang 

mencakup: (a) melakukan penelitian pendidikan bersama guru-guru 

dan kepala sekolah; (b) mengadakan hubungan dengan masyarakat 

bersama guru-guru dan kepala sekolah.24  

Supervisi pendidikan bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran dilakukan terhadap guru dan peserta didik. Pada guru yang 

                                                             

 24Supardi, Kinerja Guru, h. 103.  
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akan disupervisi kepala sekolah adalah: (1) masalah wawasan dan 

kemampuan profesional guru, (2) masalah kehadiran dan aktivitas guru, (3) 

masalah persiapan pembelajaran guru, mulai dari analisis bahan mata 

pelajaran, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, (4) masalah pencapaian tujuan kurikuler dan pelaksanaan 

ekstrakurikuler, (5) penguasaan bahan ajar, (6) penggunaan metode 

pembelajaran (7) penggunaan alat peraga/praktik, (8) pengaruh timbal balik 

pembelajaran, (9) penilaian hasil belajar peserta didik, (10) tindak lanjut 

hasil penilaian pembelajaran, (11) masalah kerja sama guru dengan peserta 

didik, dengan sesama guru, tenaga kependidikan dan dengan kepala 

sekolah.25 

Dengan demikian, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor 

meliputi: merencanakan program, melaksanakan supervisi dan tindak lanjut 

supervisi. Unsur-unsur penting dalam suatu program supervisi terhadap 

guru-guru untuk membantu meningkatkan kemampuannya adalah sebagai 

berikut: (1) tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi 

pembelajaran di sekolah; (2) bantuan apakah yang dapat diberikan 

supervisor secara sendiri dan dengan kerja sama untuk memperbaiki situasi 

pembelajaran; (3) teknik supervisi manakah yang tepat dipergunakan.  

Program supervisi merupakan urutan sejumlah kegiatan yang 

merupakan suatu kebulatan tindakan yang harus dilakukan untuk membina 

situasi pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah diharapkan dapat menyusun 

suatu program supervisi yang mampu memberikan bantuan kepada guru-

guru agar mereka memperbaiki dirinya sendiri secara maksimal. Selanjutnya 

untuk menyusun suatu program supervisi perlu diperhatikan beberapa asas 

                                                             
 25Supardi, Kinerja Guru, h. 104.  
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utama dalam supervisi yaitu: (1) guru-guru harus sebanyak mungkin 

dilibatkan dalam pengembangan program supervisi; (2) program supervisi (a 

harus dirancang dan dibangun untuk memenuhi minat dan keperluan guru; 

(3) guru-guru harus merasa bebas untuk memilih bagian-bagian program 

yang mempunyai arti bagi mereka; (4) program supervisi harus disesuaikan 

dengan dana, personel, bahan dan perlengkapan yang cukup (5) program 

supervisi harus meliputi kegiatan penilaian yang terus-menerus.26 

Jika supervisor dapat menyusun program supervisi pada taraf 

intelektual yang tinggi serta memerhatikan unsur-unsur serta asas-asas 

suatu program supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kinerja guru 

dalam pembelajaran. 

6. Indikator Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Menurut Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa Kepala sekolah memiliki beberapa 

kompetensi salah satunya kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi 

kepala sekolah meliputi: a) merencanakan program supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; b) melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat; dan c) menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

Lebih lanjut Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa menerangkan bahwa 

langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah meliputi 

persiapan atau tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan tindak 

lanjut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             

 26Supardi, Kinerja Guru, h. 105.   
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a. Tahap persiapan atau perencanaan merupakan tahap dimana supervisor 

merencanakan waktu, sasaran dan cara yang akan diterapkan selama 

melakukan supervisi. Pada tahap persiapan juga tercermin kegiatan 

supervisi secara keseluruhan, sehingga supervisor hendaknya melibatkan 

dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan 

supervisi.  

b. Tahap pelaksanaan yang juga disebut dengan tahap pengamatan adalah 

cara kepala sekolah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pelaksanaan supervisi 

hendaknya dilakukan secara berkesinambungan misalnya dilihat dari segi 

waktu pelaksanaan, supervisi dilaksanakan di awal dan di akhir semester, 

hal tersebut dimaksudkan sebagai perbandingan. Dalam melaksanakan 

supervisi, kepala sekolah juga harus memperhatikan aspek yang harus 

disupervisi, memahami instrumen yang digunakan dalam supervisi, serta 

memiliki wawasan yang luas karena supervisi dimaksudkan untuk 

memberi bantuan, membimbing atau membina guru dalam mengajar.  

c. Tahap evaluasi/penilaian dan tindak lanjut adalah tahapan terakhir pada 

rangkaian kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Penilaian 

pada kegiatan supervisi adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan 

supervisi, dapat dilihat pada ketetapan instrumen yang digunakan, 

keterlaksanaan program supervisi, hasil supervisi dan kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan kegiatan supervisi. Sementara tahap tindak 

lanjut merupakan langkah pembinaan program supervisi. Pada tahap 

tindak lanjut, kepala sekolah bersama dengan guru mengadakan 

pertemuan untuk membicarakan hasil pengamatan yang dilakukan 

kepala sekolah, apakah terdapat kekurangan saat guru melaksanakan 
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pembelajaran, dapat pula guru mengungkapkan permasalahan yang 

mungkin selama ini dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru dan 

kepala sekolah dapat bertukar pikiran mengenai permasalahan yang 

berkaitan dengan pembelajaran, sehingga kepala sekolah dapat 

memberikan solusi yang tepat bagi guru. Dapat pula tindak lanjut yang 

diberikan kepada guru yaitu diikutkan dalam pelatihan, workshop, 

seminar, studi lebih lanjut dan lain-lain.27 

Tindak lanjut dari hasil kegiatan supervisi akademik merupakan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan supervisi. Pada kegiatan tindak lanjut terjadi 

perubahan perilaku yang positif seorang guru yang disupervisi. Hasil 

supervisi ditindaklanjuti agar memberi dampak yang nyata untuk 

meningkatkan profesionalisme guru.28 Tindak lanjut tersebut berupa 

penguatan dan penghargaan; teguran yang bersifat mendidik; dan 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. 

Pemanfaatan hasil umpan balik supervisi akademik menyangkut dua 

kegiatan penting, yaitu berkenaan dengan pembinaan dan pemantapan 

instrumen supervisi. 

1) Pembinaan  

Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung maupun 

pembinaan tidak langsung.  

a) Pembinaan langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang 

sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil 

analisis supervisi.  

                                                             

 27Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), h. 55.  

 28Eva Gusseventini, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SMA 
Negeri 1 Kota Lubuklinggau”, Jurnal Administrasi Pendidikan 11, No. 4 (Juli 2017): h. 346.  
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b) Pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal 

yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah 

memperoleh hasil analisis supervisi.  

2) Pemantapan instrumen  

Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi akademik dapat 

dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang 

instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik. 

Dalam memantapkan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi:  

a) Persiapan guru untuk mengajar seperti: silabus, RPP, program 

tahunan, program semester, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.  

b) Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari: 

lembar pengamatan dan suplemen observasi (keterampilan mengajar, 

karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya)  

c) Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi 

akademik maupun instrumen supervisi non akademik  

d) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi 

binaan atau kepada pegawai sekolah lainnya untuk instrumen non 

akademik. 

Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik 

sebagai berikut.  

1) Mengkaji rangkuman hasil penilaian;  

2) Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar 

pemelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian 

ulang terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang 

menjadi tujuan pembinaan;  
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3) Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah 

merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa 

berikutnya;  

4) Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya;  

5) Terdapat lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui 

supervisi akademik, yaitu: menciptakan hubungan-hubungan yang 

harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, 

menilai, dan revisi.29 

B. Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi berasal dari kata competency (bahasa Inggris) yang 

memiliki arti ability (kemampuan), capability (kesanggupan), proficiency 

(keahlian), qualification (kecakapan), eligibility (memenuhi persyaratan), 

readiness (kesiapan), skill (kemahiran), dan adequency (kepadanan).30 

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya.31 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta 

Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu hal Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan 

atau kecakapan.32 

                                                             

 29Donni Juni Prinansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah  
(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 120. 

30Rina Febriana, Kompetensi Guru (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 1.  

 31Alisuf Sabri, Ilmu Pandidikan, h. 31.  

 32WJ.S Poerwadarmiato, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. IV, Jakarta. Balai 
Pustaka 2007), h. 889. 
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Pengertian kompetensi dalam hal ini adalah memandang kompetensi 

sebagai hasil pembelajaran dalam perspektif pendidikan, yang mencakup tiga 

aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sebagai 

karakteristik individu yang melekat, kompetensi merupakan bagian dan 

kepribadian individu yang relatif dan stabil, dapat dilihat, serta diukur dari 

perilaku individu yang bersangkutan di tempat kerja atau dalam berbagai 

situasi.  

Kompetensi (competency) berarti kemampuan seorang guru 

mengaplikasikan dan memanfaatkan situasi belajar mengajar dengan 

menggunakan prinsip-prinsip dan teknik penyajian bahan pelajaran yang 

telah disiapkan secara matang, sehingga dapat diserap peserta didik dengan 

mudah. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai dasar yang reflesikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.  

Standar kompetensi guru adalah ukuran untuk mendapatkan pendidik 

yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

fungsi dan tujuan sekolah pada khususnya serta tujuan pendidikan pada 

umumnya. Untuk menilai kompetensi pendidik secara profesional terdapat 

beberapa indikator berikut.  

a. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik  

b. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.  

c. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah 

d. Mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas. 

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

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

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.33 

                                                             

33Rina Febriana, Kompetensi Guru, h. 4.  
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Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara 

profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. 

Selain itu, kompetensi guru juga merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara 

bersama-sama akan membentuk profesi guru. Kompetensi tersebut meliputi 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, serta pengembangan pribadi dan profesionalisme.  

Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi 

ilmu sebagai sumber pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang 

bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep 

yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan kurikuler, serta 

pemahaman mana jemen pembelajaran. Pemahaman terhadap peserta didik 

meliputi berbagai karakteristik, tahap tahap perkembangan dalam berbagai 

aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam 

mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran. emahaman terhadap 

karakteristik peserta didik oleh para pendidik menjadi prasyarat dalam 

memberikan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan yang sesuai 

dengan karakeristik peserta didik dan kebutuhan masing-masing individu 

peserta didik. Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep 

dasar proses pendidikan dan pembelajaran, serta penerapannya dalam 

pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pengembangan pribadi dan 

profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan 

yang ber kepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta 
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sikap dan kemampuan dalam mengembangkan profesionalisme 

kependidikan.34 

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dapat diartikan sebagai 

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam 

bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang 

guru dalam menjalankan profesinya. Guru dituntut memiliki kompetensi atau 

kemampuan dalam ilmu yang dimilikinya, kemampuan penguasaan mata 

pelajaran, kemampuan berinteraksi sosial baik dengan sesama peserta didik 

maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat 

luas. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Pedagogik merupakan kajian pendidikan. Secara etimologi berasal 

dari kata Yunani "paedos". yang berarti anak laki-laki dan "agogos" artinya 

mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu 

anak laki-laki pada jaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan 

anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah 

seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu.  Jadi 

pedagogik adalah ilmu Pendidikan Anak. Langveld membedakan istilah 

"pedagogik dengan istilah "pedagogi". Pedagogik diartikan dengan ilmu 

pendidikan. lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang 

pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana membimbing anak, dan mendidik 

anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan 

kepada praktek menyangkut kegiatan mendidik, dan kegiatan membimbing 

anak. Pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan objektif 

mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakekat manusia, hakekat 

anak, hakekat tujuan pendidikan serta hakekat proses pendidikan.35 

                                                             
34Rina Febriana, Kompetensi Guru, h. 5.  

 35Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 2.   
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Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang secara khas  

mencirikan dan membedakan profesi guru dengan profesi lainnya. 

Penguasaan terhadap teori perkembangan dan teori-teori belajar mutlak ada 

pada guru. Maka perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan terhadap 

materi perkembangan peserta didik, teori-teori balajar, pengembangan 

kurikulum, teknik evaluasi, penguasaan terhadap model-model dan metode 

pengajaran, adalah perlu di samping penguasaan terhadap mata pelajaran 

dan iptek yang berkaitan dengan pengajaran.36 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan No. 19 

Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.37  

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yang dimaksud antara lain 

kemampuan untuk memahami peserta didik secara mendalam dan 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta 

didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak,  

                                                             

36Anifa Alfia Nur, “Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru”, Jurnal Administrasi 
Pendidikan FIP UNP 2, No. 2 (Juni 2014): h. 66. 

 37Tasrif, Pendidikan Keguruan: Landasan Kerja Guru Milenial (Cet. I; Jakarta: 
Kencana, 2021), h. 47.  
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sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pem belajaran, menilai proses dan 

hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.38 

Sedangkan menurut peraturan pemerintah mengenai guru bahwa 

kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan pendidik dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal 

berikut: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

Pendidik memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga 

memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem 

pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), pendidik 

seharusnya memiliki. 

b. Pengembangan kurikulum/silabus 

Pendidik memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum 

pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan 

sekolah.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik sebagai 

kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari 

kemampuan seorang guru dalam merencanakan program belajar mengajar, 

kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar 

mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. 

Adapun aspek-aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai  

seorang guru adalah sebagai berikut:  

a. Menguasai karakteristik peserta didik  

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat 

                                                             
38Rina Febriana, Kompetensi Guru, h. 10.  
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hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat 

kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Menguasai 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu 

menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik.  

b. Pengembangan kurikulum  

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan 

nasional yang  disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.   

c. Kegiatan pembelajaran yang mendidik  

Salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru seperti 

dirumuskan dalam NSP berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Tugas 

guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan prilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik.  

d. Pengembangan potensi peserta didik  

Pengembangan pesrta didik merupakan bagian dari kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik.   

e. Komunikasi dengan peserta didik  

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun 

dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu 

memberikan respon yang lengkap dan relevan.   

f. Penilaian dan evaluasi  

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan prilaku 

dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan 

penilaian kelas, tes kemampuan dasar. 



55 
 

Untuk itu, kompetensi pedagogik dibagi menjadi sepuluh kompetensi 

inti atau sub kompetensi yang seharusnya dikuasai guru, yaitu: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral spiritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu; 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Menurut Badan Nasional Pendidikan yang dikutip oleh Jejen Musfah 

menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah: 
Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) 
pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman 
tentang peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) 
perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang 
mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil beajar; dan (g) 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimilikinya.39 

Menurut Tasrif, kompetensi pedagogik memiliki sub kompetensi 

memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan 

                                                             

 39Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 
(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.  
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mengembangkan potensi peserta didik. Secara terperinci masing-masing 

elemen kompetensi pedagogik dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan 

indikator esensial sebagai berikut:40  

a. Sub kompetensi memahami karakteristik peserta didik mencakup 

indikator esensial sebagai berikut:  

1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip- prinsip 

perkembangan kognitif, yang mencakup sub-indikator:  

a) Mendeskripsikan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; dan 

b) Menerapkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif untuk 

memahami peserta didik.  

2) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian yang mencakup sub indikator:  

a) Mendeskripsikan prinsip-prinsip kepribadian; dan  

b) Menerapkan prinsip-prinsip kepribadian untuk memahami peserta 

didik. 

3)  Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik yang mencakup sub-

indikator: 

a) Menentukan tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta 

didik;  

b) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik;  

c) Mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk 

memahami peserta didik; dan  

d) Mengidentifikasi gaya belajar (visual, auditif, dan/atau kinestetik) 

untuk memahami peserta didik.  

                                                             

 40Tasrif, Pendidikan Keguruan: Landasan Kerja Guru Milenial, h. 48-51.  
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b. Sub kompetensi merancang pembelajaran mencakup indikator esensial 

sebagai berikut: 

1) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran yang mencakup sub-

indikator:  

a) membedakan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, 

sosial, atau yang lain dan 

b) menerapkan teori belajar tertentu dalam pembelajaran fakta, konsep, 

prosedur, dan prinsip.  

2) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 

didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar mencakup sub-

indikator:  

a) mendeskripsikan berbagai strategi pembelajaran dan  

b) memilih strategi pembelajaran dikaitkan dengan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar.  

3) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah 

dipilih mencakup sub-indikator:  

a) menyusun silabus dan rencana pembelajaran,  

b) merancang kerangka pengalaman belajar (tatap muka, terstruktur, 

dan mandiri) untuk mencapai kompetensi,  

c) memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar,  

d) memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan, 

dan  

e) membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian hasil belajar.  

c. Sub kompetensi melaksanakan pembelajaran mencakup indikator 

esensial sebagai berikut: 

1) menata latar (setting) pembelajaran mencakup sub-indikator:  
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a) menata sarana dan prasarana belajar yang akan digunakan secara 

tepat guna; 

b) memanfaatkan sarana dan prasarana belajar yang tersedia dan/ atau 

dapat disediakan; dan  

c) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.  

2) melaksanakan pembelajaran yang kondusif mencakup sub-indikator: 

a) memotivasi peserta didik melakukan berbagai kegiatan 

pembelajaran yang bersifat interaktif, 

b) menjelaskan materi bidang studi;  

c) memfasilitasi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan 

belajar;  

d) memberi penguatan (reinforcement) dalam pembelajaran; dan  

e) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan 

pengalaman belajar yang telah dialaminya.  

d. Sub kompetensi mengevaluasi hasil belajar mencakup indikator esensial 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan penilaian (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode mencakup sub-indikator: 

melaksanakan penilaian dengan tes dan melaksanakan penilaian dengan 

nontes. 

2) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan 

tingkat ketuntasan belajar (mastery level) mencakup sub-indikator: a) 

menganalisis hasil penilaian proses belajar; b) menganalisis hasil 

penilaian hasil belajar; c) menginterprestasikan hasil analisis; dan d) 

menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar.  
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3) Menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk me- rancang program 

remedial atau pengayaan (enrichment), mencakup sub-indikator: a) 

menentukan posisi peserta didik dilihat dari ketuntasan belajar yang 

telah ditetapkan; b) merancang program remedial bagi peserta didik 

yang di bawah ketuntasan belajar mi- nimal; dan c) merancang program 

pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. 

4) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran secara umum mencakup sub-indikator: a) 

menganalisis kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan; b) menentukan bagian-bagian pembelajaran yang 

memerlukan perbaikan; dan c) merancang langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran.  

e. Sub kompetensi mengembangkan potensi peserta didik mencakup 

indikator esensial sebagai berikut: 

1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi 

akademik dengan sub-indikator: a) membimbing peserta didik 

mengembangkan karya kreatif dan inovatif; b) membimbing peserta 

didik mengembangkan bakat dan minat; c) mendorong peserta didik 

untuk melakukan proses belajar lanjut. 

2) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non 

akademik dengan sub-indikator: a) membimbing peserta didik 

mengembangkan iman dan takwa dan b) membimbing peserta didik 

mengembangkan keterampilan sosial. 

3. Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi 

peran kepala sekolah. Upaya peningkatan kompetensi guru khususnya 
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kompetensi pedagogik harus dilakukan oleh semua pihak, baik dari guru 

maupun kepala sekolah. Maka, ada dua upaya peningkatan kompetensi guru 

yang sangat mempengaruhi satu sama lain, yaitu upaya yang dilakukan guru 

dan upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah/lembaga pendidikan yang 

bersangkutan.  

Upaya peningkatan kompetensi guru di sekolah dalam proses belajar 

mengajar antara lain:  

a. Mengikuti Organisasi-Organisasi Keguruan  

b. Mengikuti Kursus Kependidikan  

Upaya Lembaga Pendidikan/Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Guru: 

a. Mengadakan Lokakarya (Workshop)  

b. Mengadakan Penataran Guru 

c. Memotivasi Guru untuk Membuat Karya Tulis Ilmiah 

d. Memberikan Penghargaan (rewards) 

e. Mengadakan Supervisi  

f. Mengadakan Rapat Sekolah41 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru harus selalu 

mengembangkan kompetensi dirinya. Seorang guru dalam mengembangkan 

kompetensinya dapat memilih dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu melalui 

pengembangan diri guru itu sendiri dan melalui pengembangan secara 

melembaga: 

a. Pengembangan diri   

Beberapa cara dan usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

mengembangkan kompetensinya, antara lain: berusaha memahami tujuan 

                                                             
4141Anifa Alfia Nur, “Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru”, h. 70.  
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pendidikan dan pengajaran secara jelas dan konkrit, berusaha memahami 

dan memilih bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan, berusaha memahami 

masalah minat dan kebutuhan dalam proses belajar peserta didik, 

mengorganisasi bahan dan pengalaman belajar berusaha memahami 

menyeleksi dan menerapkan metode pembelajaran, berusaha memahami 

dan kesanggupan membuat dan mendayagunakan berbagai alat atau media 

pembelajaran, berusaha membimbing dan mendorong kemajuan 

pertumbuhan dan perkembangan belajar peserta didik, mampu menilai 

program dan hasil belajar yang telah dicapai, mengadakan penilaian diri 

sendiri untuk melihat kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya, 

berusaha membaca bahan-bahan yang relevan dengan tugas profesinya 

(professional reading), berusaha mengembangkan diri dengan menulis karya 

ilmiah di berbagai media, pertemuan pribadi antar sejawat dan dengan ahli 

lain dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan wawasan proses dan 

strategi pembelajaran (individual conference), dan berusaha melakukan 

percobaanpercobaan atas inovasi yang ditemukan atau strategi pembelajaran 

baru (experimentation).   

b. Pengembangan kelembagaan   

Dalam pengembangan kompetensi melalui kelembagaan ini adalah 

bahwa kepala sekolah atau pimpinan berusaha mengembangkan kompetensi 

guru yang bekerja di sekolahnya agar dapat bekerja secara professional. 

Adapun kegiatan pengembangannya antara lain adalah penugasan guru-guru 

dalam bidang tugasnya dalam mengikuti pertemuan-pertemuan 

pertumbuhan jabatan (Assignment Of Teachers), kegiatan dan pertemuan 

dalam organisasi professional (Professional Organization), saling kunjung 

antar guru dalam proses pembelajaran (intervisitation), pelibatan dalam 
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kepanitiaan (committee participation), mengajar yang didemonstrasikan 

(demonstrated teaching), studi banding, professional library, tukar menukar 

pengalaman antar guru yang penyelenggaranya dirancang oleh lembaga 

(sharing of experiences), workshop, panel discussion, symposium, konseling 

yang diberikan kepada guru baik secara individual maupun berkelompok, 

dan penyelenggaraan penelitian yang diikuti oleh para guru.42 

Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar mengajar 

dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya 

meningkatkan kompetensi pedagogik dalam proses belajar mengajar, maka 

faktor-faktor yang mempengaruhi sekaligus sebagai kendala yang dihadapi, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Latar belakang pendidikan guru  

Guru yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan telah 

mendapatkan bekal pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar 

mengajar dan lain sebagainya, sedangkan guru yang belum mengambil 

pendidikan keguruan, dia akan merasa kesulitan untuk dapat meningkatkan 

kualitas keguruannya.  

b. Pengalaman guru dalam mengajar  

Bagi guru yang pengalaman mengajarnya baru beberapa tahun atau 

belum berpengalaman sama sekali, akan berbeda dengan guru yang 

berpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun.   

c. Kesehatan guru  

Guru yang sehat akan dapat mengerjakan tugas-tugas sebagai guru 

dengan baik, karena tugas-tugas itu menuntut energi yang cukup banyak. 

                                                             

42Ainur Rosyid, dkk, “Upaya Guru Non Kependidikan dalam Mengembangkan 
Kompetensi Pedagogik”, Jurnal Education 3, No. 2 (Februari 2018): h. 55-56. 
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Terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan proses belajar 

mengajar, terutama dalam meningkatkan kompetensinya. Jasmani yang sehat 

harus didukung rohani yang sehat pula, dengan mental dan jiwa yang sehat 

maka guru dapat menjaga keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani.  

d. Penghasilan guru  

Perbaikan kesejahteraan ekonomi akan menumbuhkan semangat 

kerja guru, sebaliknya ketika penghasilan atau gaji tidak mencukupi maka 

guru akan berupaya mencari tambahan penghasilan lain.   

e. Sarana pendidikan  

Tersedianya sarana yang memadai akan mempermudah pencapain 

tujuan pembelajaran.  

f. Disiplin dalam bekerja  

Disiplin dalam lingkungan sekolah tidak hanya berlaku bagi siswa saja 

akan tetapi perlu diterapkan bagi kepala sekolah dan pegawai juga. Demikian 

juga disiplin kerja bagi guru sebagai salah satu pelaku pendidikan disekolah.   

g. Pengawasan kepala sekolah  

Pengawasan kepala sekolah bertujuan untuk pembinaan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan para guru dan bersikap 

fleksibel dengan memberi kesempatan kepada guru mengemukakan masalah 

yang dihadapinya serta diberi kesempatan kepada guru untuk 

mengemukakan ide demi perbaikan dan peningkatan hasil pendidikan.43 

4. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

Menurut Mulyasa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

                                                             

43Anifa Alfia Nur, “Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru”, h. 71-70. 
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peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan 

tekhnologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.44 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Mulyasa tentang 

kompetensi pedagogik, penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pemahaman terhadap Peserta Didik 

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu bagian 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus 

mengenal dan memahami peserta didik dengan baik. Setidaknya ada 

beberapa hal yang harus dipahami guru dalam memahami peserta didik 

meliputi tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan 

kognitif. Seorang guru harus memahami bagaimana peserta didik mengalami 

perkembangan intelektual dan menetapkan kegiatan kognitif yang harus 

ditampilkan pada tahap-tahap yang berbeda. Pemahaman terhadap peserta 

didik akan lebih membantu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik. Itu sebabnya guru dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan 

yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Persyaratan tersebut 

sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan agar guru dapat menjalankan 

tugas dengan baik dan pada akhirnya mencapai hasil yang maksimal 

sebagaimana tujuan akhir pendidikan. 

Selain itu, guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan 

peserta didik sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat 

yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing peserta didik 

melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami. Selain itu, guru juga 

memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi 

                                                             

 44Enco Mulyasa, Standar Kompetensi Guru Dan Sertifikasi Guru (Cet.I; Bandung: 
Pustaka Setia, 2015), h. 75.  
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peserta didiknya sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk peserta 

didik. 

b. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran mencakup tiga kegiatan yaitu identifikasi 

kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan program pembelajaran. 

Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan sistem 

pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. 

Perencanaan pembelajaran yang baik akan berdampak positif yakni peserta 

didik akan selalu mendapat pengetahuan baru dan tidak akan terjadi 

pengulangan materi yang tidak perlu, menumbuhkan kepercayaan pada 

peserta didik pada guru sehingga mereka akan merasa senang dan giat dalam 

proses pembelajaran. Selain itu belajar akan menjadi aktivitas yang ditunggu-

tunggu oleh peserta didik karena mereka akan merasa tidak sia-sia datang ke 

sekolah. 

Guru memiliki kemampuan merencanakan sistem pembelajaran yang 

memamfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari 

awal sampai akhir dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi 

masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis 

Guru harus mampu menciptakan situasi belajar bagi peserta didik 

yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran harus dimulai dari proses dialogis antarsesama subjek 

pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran yang kritis dan komunikatif. 
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Pelaksanaan pembelajaran akan berhasil jika guru memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk bertanya. Menurut Geoff Petty yang dikutip oleh 

Jejen Musfah menyatakan bahwa belajar akan gagal, kecuali jika guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

ketidakjelasan atau mengklarifikasi kesulitan. Selain itu guru memberikan 

beberapa umpan balik tentang pemahaman peserta didik. 

d. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran  

Penggunaan teknologi pada waktu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan 

kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, guru dituntut untuk 

menyelenggarakan pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media 

pembelajaran, menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan 

menggunakan teknologi informasi, serta membiasakan peserta didik 

berinteraksi dengan menggunakan teknokogi. Sehingga, seorang guru 

diharapkan bisa menguasai sumber belajar yang berhubungan dengan 

teknologi informasi.  

e. Evaluasi Hasil Belajar dan Pengembangan Peserta Didik  

Guru perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran, 

meliputi: perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode, dan 

pendekatan. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan 

perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Pengembangan peserta 

didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki 

guru, untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap 

peserta didik. Seorang guru harus memiliki kemampuan membimbing dan 

menciptakan wadah bagi peserta didik untuk mengenali potensi dan melatih 

mengaktualisasi potensi yang dimiliki. 
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Pada prinsipnya, semua aspek kompetensi pedagogik di atas 

senantiasa dapat ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan 

alternatif solusi. Sehingga dari beberapa indikator di atas, penelitian ini 

membatasi indikator yang akan diteliti yakni perencanaan pembelajaran dan 

pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

C. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari arti kata kinerja 

berasal dari kata performance.45 

Pengertian Kinerja merupakan terjemahan dari kata "performance" 

berarti pertunjukan; perbuatan; daya guna, hasil, prestasi; pelaksanaan. 

"Performance" berasal dari kata "to perfom" berarti melakukan, 

menyelenggarakan, dan memainkan.46 Kinerja adalah sesuatu yang dicapai; 

prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja (tentang peralatan).47 Jadi, 

menurut bahasa, kinerja dapat berarti hasil kerja nyata yang diperlihatkan 

oleh seseorang sesuai dengan kemampuannya.  

Kinerja juga diartikan sebagai prestasi. Sebagai sebuah prestasi, 

kinerja menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas 

yang telah dibebankan. Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi yang 

merupakan ‘hasil’ atau ‘apa yang keluar’ dari sebuah pekerjaan dan 

kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi.48 

                                                             

 45A.S. Ruky, Sistem Manajemen Kinerja (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), h. 14.  

 46Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap (Cet. I; Surabaya: Gitamedia 
Press, 2006), h. 368.   

 47Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 570.   

 48Yuni Indah, Kebijakan Sertifikasi, Kinerja, dan Kesejaheraan Guru, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2016), h. 104.  
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Dalam pendidikan Islam kinerja merupakan sesuatu yang mutlak. 

Bahkan di dalam al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan umat manusia 

untuk bekerja diantaranya QS al- Qashash/28: 77 

خِرَةَ وَلَْ تنَْسَ  ُ الدَّارَ الْْٰ ُ الَِيْكَ وَلَْ تَ  وَابْتغَِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰه بْغِ الََْسَاََ فِ  نَصِيْبكََ مِنَ الدُّنْيَا وَاحَْسِنْ كَمَآ احَْسَنَ اللّٰه

َْسِدِينَْ  َ لَْ يحُِبُّ الْمُ  الْْرَْضِ اِۗنَّ اللّٰه

Terjemahnya: 
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.49 

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas, bahwa 

bahwa sebagai manusia kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama 

atau kepada orang lain seperti membantu orang lain, dengan cara cara 

berinfaq atau shadaqah. Dan Allah melarang manusia berbuat kerusakan 

dimuka bumi, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, 

seperti berbuat aniaya kepada orang lain. 50   

Bernadin dan Joyce memberi batasan tentang makna istilah kinerja, 

menurutnya kinerja "(performance) the record of outcomes produced on a 

specified fungtion or activity during a specified time perod"51. Artinya kinerja 

dimaknai sebagai catatan hasil kerja yang diraih dalam hal pelaksanaan 

fungsinya pada periode tertentu. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak 

berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat 

imbalan yang dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat 

tertentu.52 

                                                             

 49Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 394.  

 50At-Thabari, Jami’ Al-Bayan An Ta’wil Al-Qur’an Jilid 10 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 
1999), h. 110.  

 51H. J. Bernadin dan E.A.R. Joyce, Human Resources Management (McGraw- Hai saya. 
Inc. Singapura, 2000), h. 135  

 52Sirajuddin, Perilaku Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan Bank Perkreditan rakyat 
di Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 111.  
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Sementara Kasmawati mengatakan bahwa:  
Secara umum, Kinerja adalah hasil yang berguna yang dicapai oleh 
setiap individu atau organisasi. Sedangkan kinerja secara khusus 
adalah hasil, prestasi, atau kontribusi yang berguna dari setiap 
individu, regu, atau organisasi, tanpa memandang proses yang disukai 
atau diamanahkan.53 

 Simamora mengatakan bahwa kinerja diartikan sebagai suatu 

pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung 

dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun 

kualitasnya.54 

 Armstrong dalam Wibowo menyatakan bahwa "performance" sering 

diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah 

tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi.55 

 Lebih lanjut Wibowo mempertegas bahwa:  
Kinerja suatu organisasi tergantung pada kompetensi sumber daya 
manusia di dalamnya, baik sebagai individu maupun sebagai tim. 
Sumber daya manusia adalah aset bagi organisasi. Untuk itu 
organisasi yang cerdas dan berkeinginan meningkatkan kinerjanya, 
harus berupaya sumber daya manusia secara berkelanjutan.56 

 Terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimilki 

oleh guru dalam mencapai kinerja yang maksimal tentunya guru harus 

memiliki kemampuan dalam mewujudkan kinerjanya. Itulah sebabnya 

Damopolii mengatakan bahwa:  

                                                             

 53Kasmawati, Pengembagan Kinerja Tenaga Kependidikan (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 48.  

 54Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Bagian 
Penerbitan STIE YKPN, 2000), h. 423.   

 55Wibowo, Manajemen Kinerja (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2011), h. 2.    

 56Wibowo, Manajemen Kinerja, 324-325.  
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Untuk mencapai kinerja maksimal, guru harus berusaha 
mengembangkan seluruh kompetensi yang dipersyaratkan baginya 
berupa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 
Selain itu, guru juga dituntut untuk memanfaatkan serta menciptakan 
situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang 
berlaku.57 

Kemampuan untuk guru melaksanakan tugasnya agar mencapai hasil 

yang memuaskan, guna tercapainya organisasi kelompok dalam suatu unit 

kerja. Jadi, kinerja guru dalam proses pembelajaran adalah kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian 

mengajar peserta didik dalam rangka pembinaan untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran.58 

Kaitannya dengan tercapainya hasil yang memuaskan dalam suatu 

organisasi Zwill mengatakan tiga dasar penting bagi keberhasilan organisasi, 

yaitu: The competence of its leadership (kompetensi kepemimpinan), the 

degree to wich the corporat culture fosters and maximizes copetentece (artinya 

derajat budaya kerja sama dalam memaksimalkan kompetensi). Jadi 

tercapainya suatu tujuan organisasi sangat tergantung dari kemampuan 

kepemimpinan dan tingkat kerja sama dalam suatu organisasi. Oleh karena 

itu, manajemen sangat penting dalam suatu organisasi. Itulah sebabnya Garry 

mengatakan bahwa sistem manajemen kerja yang efektif terdiri dari tiga 

bagian, yaitu perfomance planning (perencanaan kinerja), execution 

(pelaksanaan), dan performance evaluation (evaluasi kinerja).59 

                                                             

 57Muljono Damopolii, Idealisasi atau Politisasi Program Pendidikan Gratis (Cet. I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 25   

 58Muljono Damopolii, Idealisasi atau Politisasi Program Pendidikan Gratis, h. 27.  

 59Kent Blanchard dan Garry Ridge, Membantu Orang Menang di Tempat Kerja (New 
Jesrey: Press, 2009), h. 94  
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Menurut Wirawan kinerja merupakan fungsi dari kompetensi, sikap 

dan tindakan. Kompetensi melukiskan karakteristik pengetahuan, perilaku, 

dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan.60 

Dengan demikian antara kinerja dengan kompetensi tidak bisa 

dipisahkan. Karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka kinerja 

juga semakin baik. Itulah sebabnya Suharti mengatakan bahwa: 

Pada hakikatnya kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini bisa belajar 

seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar 

baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja mengacu kepada 

sistem yang formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan 

hasil termasuk ketidakhadiran.61 

2. Kinerja Guru 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa:  

Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, (ta’lim) mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.62 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggug jawab atas 

peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar 

                                                             

 60Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; Teori, Aplikasi, dan Penelitian 
(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 9.  

 61Suharti, Kinerja Pegawai; Suatu Kajian dengan Pendekatan Analisis Beban Sebuah 
Kerja (Makassar: Nasamedia Pustaka, 2012), h. 34-35.  

 62Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, h. 
2. 
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peserta didik.63 Kinerja guru juga dapat diartikan sebagai perilaku yang 

dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan 

pengajar ketika di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. 

Guru dituntut memiliki kinerja yang baik yang mampu memberikan 

dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama 

masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam 

membina anak didik. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolak 

ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan oleh guru. Seorang guru 

dalam menjalankan kinerjanya harus memenuhi 2 syarat yaitu syarat 

kualifikasi dan syarat kompetensi. Syarat kualifikasi ini terdiri atas 

kualifikasi akademik (guru harus berpendidikan) dan kualifikasi non 

akademik (guru harus sehat jasmani dan rohani), sedangkan syarat 

kompetensi yang harus dipenuhi meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, 

perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang 

dimilikinya.64 

Dalam UU No. Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 35 

ayat (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. 

Pasal (2) beban kerja guru sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

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

                                                             

 63Supardi, Kinerja Guru, h. 54.  

 64Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter (Strategi Menbangun 
Kompetensi & Karakter Guru) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 11. 
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sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam satu (satu) 

minggu. Pasal (3) ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru 

sebagaimana dimamksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah.65 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2009 tentang 

pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan:  

(1) Beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) 

jam dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam satu 

minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin 

pendirian dari pemerintah/pemerintah daerah.  

(2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka 

dalam satu minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala 

satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/ 

konselor.  

(3) Beban mengajara guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil 

kepala satuan pendidikan adalah paing sedikit 12 (dua belas) jam 

tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan 

puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang 

berasal dari guru bimbingan konseling/ konselor.  

(4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paing sedikit 12 (dua 

belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

                                                             

 65 Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 
h. 22.  
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(5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah 

paing sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.  

(6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/ konselor adalh 

mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per 

tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.  

(7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu 

paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

3. Indikator Kinerja Guru 

 Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Supardi, bahwa indikator penilaian 

terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran yaitu: 

a. Tahap Perencanaan kegiatan pembelajaran  

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan 

guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar dan penggunaan metode serta 

strategi pembelajaran.  
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1) Pengelolaan kelas  

 Kemampuan menciptakan suasana yang kondusif di kelas guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi 

seorang guru dalam pengelolaan kelas.  

2) Penggunaan media dan sumber belajar  

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu 

dikuasai guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan 

sumber belajar.  

3) Penggunaan metode pembelajaran  

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. 

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan.  

c. Evaluasi/ penilaian pembelajaran  

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut 

memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, 

penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi.66 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

Armstrong dan Bacon dalam Wibowo mengemukakan lima faktor 

yang mempengaruhi kinerja, yaitu:  

a. Personal factors yang ditunjukkan oleh tingkat keterampilan 

kompetensi yang dimiliki termasuk motivasi, dan komitmen individu.  

                                                             

 66Supardi, Kinerja Guru, h. 71-72.    
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b. Leadership factors yang ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan 

dan dukungan yang dilakukan oleh manajer dan team leader.  

c. Team factors yang ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan 

oleh rekan sekerja.  

d. System factors ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan oleh organisasi. 

e.  Contexkstual/situational factors. Ditunjukkan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.67  

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Mengacu pada pandangan berbagai pakar maka dapat dirumuskan 

bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu kualitas 

individu, kualitas pemimpin, finansial yang optimal, keberadaan rekan kerja, 

dan kesiapan fasilitas kerja.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang guru sangat 

penting diketahui dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan 

demikian semua hal yang mempengaruhi secara positif kegiatan guru maka 

dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung. Sedangkan semua hal yang 

mempengaruhi secara negatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

guru maka dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat. Untuk lebih 

jelasnya Syahruddin Usman mengatakan bahwa: Faktor pendukung kinerja 

guru, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, pengawas, dan motivasi kerja 

guru. Sedangkan penghambat kinerja guru adalah belum maksimalnya kepala 

sekolah dalam menjalankan peranannya sebagai kepala sekolah dengan 

masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka 

                                                             

 67Wibowo, Manajemen Kinerja (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 100.  
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meningkatkan kinerja guru, seperti buku di perpustakaan, media 

pembelajaran dan masih terbatasnya pemberian penghargaan kepada guru 

yang berprestasi.  

Jadi kinerja guru dalam pandangan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berkualitas 

adalah kepala sekolah yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap 

guru yang dipimpinnya. Salah satu ciri kepala sekolah yang baik yakni 

membangun komunikasi positif terhadap guru sehingga guru merasa 

dihargai begitu pula kepala sekolah akan dihormati yang pada akhirnya 

terjalin hubungan harmonis dalam memajukan pendidikan.  

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seseorang, hal itu 

dikarenakan setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut 

Tutik Rachmawati dan Abdullah S faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

terdiri atas kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan 

mengajar, antarhubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, 

kedisplinan, kesejahteraan dan iklim kerja. Berdasarkan yang dikemukakan 

oleh Tutik Rachmawati dan Abdullah S maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kepribadian dan Dedikasi 

Kepribadian bagi guru sangatlah penting, karena dengan kepribadian 

inilah seorang guru dapat menentukan akan menjadi pembina dan pendidik 

yang baik bagi peserta didik atau bahkan akan menjadi perusak dan 

penghancur masa depan peserta didik. Kepribadian seorang guru akan 

terlihat di saat membina dan mendidik peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Semakin baik kepribadian seorang guru, semakin baik pula 

dedikasi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai 
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seorang guru. Guru yang memiliki kepribadian baik, akan dapat 

membangkitkan kemauan untuk giat memajukan profesinya dan 

meningkatkan dedikasi yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan sebagai 

pendidik.68 

b. Pengembangan Profesi 

Tidak sembarang orang dapat berprofesi sebagai guru, karena 

seorang guru dipandang masyarakat umum sebagai pendidik. Dalam profesi 

guru, diperlukan seseorang yang ahli, yang memiliki daya pikir, ilmu 

pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi. Profesi guru kian hari menjadi 

perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

menuntut kesiapan, agar tidak ketinggalan. Oleh karena itu, pengembangan 

profesi guru merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, guna 

mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntunan terhadap profesi guru. 

Tuntutan dalam pengembangan profesi guru tersebut sebagai wujud dari 

keinginan menghasilkan guru-guru yang mampu membina peserta didik 

sesuai dengan tuntutan masyarakat, di samping sebagai tuntutan yang harus 

dipenuhi guru dalam meraih predikat profesional.69 

c. Kemampuan Mengajar 

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, guru wajib memiliki 

beberapa kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi: kemampuan 

merencanakan pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, 

mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan peserta didik, mengamati kelas, 

dan mengevaluasi hasil belajar. Kemampuan mengajar yang ditunjukkan oleh 

                                                             

 68Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 19.  

 69Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya, h. 20.  
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guru sebenarnya merupakan pencerminan penguasaan guru terhadap 

kompetensinya. Kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan 

seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Kemampuan mengajar guru 

yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang diemban, akan memberikan 

efek positif terhadap hasil yang dicapai. Sebaliknya, jika kemampuan 

mengajar guru sangat rendah, maka akan mengakibatkan penurunan prestasi 

belajar peserta didik. Selain itu, akan berakibat turunnya tingkat kinerja guru 

itu sendiri.70 

d. Hubungan dengan Masyarakat 

Guru selain dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah, 

juga dituntut untuk dapat berhubungan dengan masyarakat. Untuk dapat 

berhubungan dengan masyarakat, seorang guru dituntut memiliki 

kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat 

setempat, sebab ketika kompetensi dan perilaku guru tidak sesuai dengan 

struktur sosial dalam masyarakat, akan terjadi benturan pemahaman dan 

salah pengertian terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Jika 

hubungan guru dengan masyarakat sudah baik, maka akan mengakibatkan 

setiap aktivitas guru dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga guru akan 

berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik.71 

e. Kedisiplinan 

Disiplin merupakan ketaatan atau ketepatan seseorang terhadap 

suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa ada dorongan dari pihak lain. 

Kedisiplinan sangat dibutuhkan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

                                                             

 70Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya, h. 21. 

 71Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya, h. 23.  
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kewajibannya sebagai pengajar. Keprofesionalan kinerja seorang guru dapat 

meningkat dengan adanya disiplin yang tinggi. Dengan kedisiplinan, seorang 

guru akan mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.72 

f. Kesejahteraan 

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja guru, karena semakin sejahtera seseorang akan semakin 

tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Untuk memaksimalkan 

kinerja guru, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu 

dengan memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru. Jadi, 

tidak heran jika di negara maju guru mempunyai kualitas dan profesionalitas 

yang tinggi, sebab penghargaan terhadap guru sangatlah tinggi. Adanya 

jaminan kehidupan yang layak akan memotivasi guru untuk selalu bekerja 

dan meningkatkan kreativitas, sehingga kinerja guru selalu meningkat setiap 

waktu.73 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang logis dan dibuat dalam 

bentuk diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis 

besar pola subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat 

memberikan gambaran hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti.  

Kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab terhadap peserta didik yang dibimbingnya dengan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kinerja ini tidak terlepas dari 

                                                             

 72Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya, h. 24.  

 73Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 
Kreditnya, h. 25.  
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proses pelaksanaan dari supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah. Supervisi akademik yaitu kegiatan memperbaiki dan meningkatkan 

proses dan hasil pembelajaran, agar kegiatan pembinaan relevan dengan 

peningkatan kemampuan profesional guru. Selain itu, kinerja guru juga dapat 

dipengaruhi oleh kompetensi guru. Kompetensi guru terdiri atas empat hal 

diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru, peneliti lebih berfokus terhadap kompetensi pedagogik. 

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berkenaan dengan 

pengelolaan pembelajaran peserta didik.  

Tolak ukur dalam tercapainya pendidikan ditentukan dari kinerja 

guru, namun beberapa hal di lapangan ditemukan bahwa masih ada guru 

yang tidak bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Masalah tersebut juga 

ditemukan di SMA Negeri 9 Maros yakni kinerja guru masih kurang optimal. 

Hal ini ditandai dengan membuat perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran digunakan sebagai 

pedoman atau acuan dalam mengajar dan perangkat pembelajaran 

sebenarnya harus disusun sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik, 

tentunya perangkat pembelajaran harus disiapkan setiap awal semester. 

Namun didapati masih banyak guru yang baru membuat dan mengumpulkan 

perangkat pembelajarannya seperti RPP, Program tahunan, Program 

semester, silabus, KKM dipertengahan semester ketika akan melaksanakan 

ulangan tengah semester (UTS).  

Kinerja guru masih kurang optimal juga ditandai dengan guru dalam 

melaksanakan penilaian hasil belajar. Didapati beberapa guru tidak 
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memeriksa hasil pekerjaan peserta didik setelah melaksanakan ulangan 

tengah semester (UTS) serta tidak mengembalikan hasil pekerjaan peserta 

didik, padahal kemampuan melaksanakan penilaian merupakan hal yang 

penting agar guru dan peserta didik mampu memgetahui perkembangan 

kognitif. Di sisi lain beberapa guru belum mampu menciptakan pembelajaran 

yang variatif, selain itu interaksi sehari-hari guru dengan kepala sekolah, 

guru sesama teman kolega dan guru dengan peserta didik masih belum 

terbangun dengan baik.  

Supervisi akademik dan kompetensi guru merupakan beberapa faktor 

yang menunjang peningkatan kinerja guru. Terdapat beberapa teori dan hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa supervisi akademik dan kompetensi guru 

ada hubungannya dengan kinerja guru, teori-teori dan hasil penelitian 

tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

1. Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru 

Supervisi akademik kepala sekolah merupakan salah satu aspek yang 

menunjang meningkatnya kinerja mengajar guru. Kepala sekolah mampu 

merencanakan supervisi akademik dengan memperhatikan aspek-aspek 

yang mendukung perencanaan supervisi akademik seperti penetapan tujuan, 

sasaran supervisi, penyusunan jadwal supervisi, perencanaan teknik dan 

langkah pelaksanaan supervisi akademik.74 Pernyataan tersebut didukung 

oleh beberapa penelitian, diantaranya penelitian oleh Leniwati dan Yasir 

Arafat bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan cara 

membuat perencanaan terlebih dahulu, selanjutnya melaksanakan, kemudian 

menindaklanjuti dari pelaksanaan supervisi tersebut. Dalam perencanaan, 

                                                             

 74Margi Purbasari, “Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Mengajar Guru 
di Sekolah”, h. 50  
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kepala sekolah menerbitkan surat keputusan (SK) yang dilampiri jadwal 

pelaksanaan supervisi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan supervisi 

dilaksanakan dengan cara biasa (di luar kelas) dan klinis (dalam kelas). Guru 

merespon positif supervisi akademik oleh kepala sekolah karena kegiatan 

supervisi sangatlah penting dilakukan untuk mengubah kinerja guru menjadi 

lebih baik.75 

2. Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru 

Kompetensi pedagogik harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi 

pedagogik sulit didapat dengan cara mudah dan cepat. Untuk menjadi guru 

yang berkompetensi pedagogik harus menempuh pendidikan yang 

memenuhi kualifikasi seorang guru. Guru harus benar-benar diseleksi sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya karena guru adalah tulang punggung 

terselenggaranya pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja 

(output) yang berkualitas. Penelitian Salmawati, dkk, menyatakan bahwa 

kompetensi pedagogik dalam pengelolaan peserta didik yang baik serta 

didukung dengan motivasi kerja yaitu perhatian pada pembelajaran dan 

antusias guru yang baik maka akan menghasilkan kinerja guru menjadi baik. 

Sebaliknya bila kompetensi pedagogik dan motivasi kerja guru yang rendah 

akan menghasilkan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar rendah.76 

 
3. Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja 

Guru 

Faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja adalah kemampuan 

dan kemauan Adapun kriteria kinerja guru yang dapat mencapai prestasi 

                                                             

 75Leniwati dan Yasir Arafat, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
untuk Meningkatkan Kinerja Guru”, h. 113.   

 76Salmawati, dkk, “Kontribusi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan 
Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SMP di Kabupaten Pati”, Journal of 
Physical Education and Sports, 203. 
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kerjanya lebih diarahkan pada kompetensi guru, kompetensi yang sangat 

berpengaruh dalam pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik. Akan tetapi 

kompetensi pedagogik berjalan dengan baik jika ada perhatian khusus dari 

kepala sekolah atau madrasah. Pada dasarnya guru memiliki keterampilan 

dan potensi untuk berinovasi meningkatkan kinerja, namun terdapat faktor 

yang memungkinkan menghambat mereka dalam mengembangkan 

potensinya secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan 

bimbingan dan pengawasan secara berkesinambungan dengan program yang 

sistematis dan terarah. Program pembinaan guru dan personel pendidikan 

tersebut lazim disebut supervisi. Tanggung jawab supervisi pendidikan 

berada ditangan supervisor yaitu, kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas 

sekolah dan supervisor lainnya. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab 

yang paling banyak dalam supervisi pendidikan, mengingat yang hampir 

bertemu setiap hari dengan guru adalah kepala sekolah bukan supervisor 

yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk, menyatakan bahwa 

pelaksanaan kegiatan supervisi akademik kepala sekolah harus dilaksanakan 

lebih sistematis dan mendidik untuk menunjang kualitas kinerja guru. Dan 

juga kompetensi pedagogik guru berperan sangat penting dalam menentukan 

kualitas kinerja guru. Sehingga pelaksanaan kompetensi kompetensi 

pedagogik oleh guru-guru di sekolah perlu dilakukan dengan efektif dan 

efisien dalam rangka peningkatan kualitas kinerja guru.77  

Berdasarkan penjelasan variabel berdasarkan teori-teori dan hasil 

penelitian sebelumnya terkait hubungan pelaksanaan supervisi akademik 

                                                             

 77Firdaus, dkk, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kompetensi 
Pedagogik Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah”, Edukatif: Jurnal Ilmu 
Pendidikan 4, No. 2 (2022): h. 1802. 
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dan kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru tersebut dapat 

digambarkan dalam bentuk kerangka pikir. Berikut ini dijabarkan mengenai 

kerangka berpikir dalam penelitian ini: 

 

Gambar 2.2  
Skema Kerangka Pikir 

 

 r1 

  

 

 R 

 

 

 r2  

 

Keterangan: 

 r1 : untuk mencari pengaruh X1 terhadap Y 

 r2 : untuk mencari pengaruh X2 terhadap Y 

 R : untuk mencari pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama- 

  sama terhadap Y 

E. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

peneliti, sehingga rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.78 Hipotesis penelitian berdasar pada teori para ahli sebelumnya 

yang kemudian akan diuji secara empiris di SMA Negeri 9 Maros. Adapun 

                                                             

 78Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 
D) (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 96.   
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hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara bersama 

pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik guru terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 



87 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Menurut Buku Pedoman Penulian Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin 

Makassar tahun 2023, unsur-unsur etika penelitian sebagai berikut: 

1. Memelihara Kejujuran  

Memelihara kejujuran dimaknai bahwa tulisan yang disajikan bukan 

milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur membedakan 

antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan 

pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, pengakuan atau penghargaan 

dengan cara menyebutkan sumbernya. Dengan begitu, setiap mahasiswa 

selalu memelihara integritas kejujuran akademiknya. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘)  

Karya tulis ilmiah tidak mesti mengobral kata-kata atau istilah-istilah 

asing dalam konteks yang tidak tepat dan perlu karena penulis bermaksud 

memamerkan kemampuannya dalam bahasa asing yang bersangkutan. 

Biasanya, penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya dalam 

Bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Begitu juga 

pengutipan dan perujukan silang (cross reference), baik dalam catatan kaki 

maupun dalam daftar pustaka, sebaiknya tidak memuat literatur-literatur 

yang tidak relevan dengan topik karya tulis ilmiah, karena hal itu dianggap 

hanya memamerkan kekayaan literatur dan kemampuan bahasa (asing) 

penulisnya saja. 
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3. Bertanggung Jawab  

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas informasi 

dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang 

terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak lain.  

4. Bersikap Terbuka  

Bersikap terbuka di sini dapat diartikan memberikan kesempatan 

kepada pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis ilmiah itu.  

5. Bersikap Cermat  

Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan, dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan menunjukkan 

rendahnya etika dan tradisi ilmiah seseorang.  

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian  

Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam mengemukakan 

argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang memadai tentang 

aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan logika. Pemahaman 

terhadap bidang pengetahuan ini memungkinkan seseorang menghindari 

prosedur dan cara-cara berpikir yang salah (logical fallacies).  

7. Respek Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen Pembimbing/Penguji  

Mahasiswa wajib mengutip karya tulis ilmiah para dosen, terutama 

dosen pembimbing/penguji, baik dalam bentuk buku, artikel dalam 

jurnal/majalah ilmiah, hasil penelitian, maupun prosiding, yang memenuhi 

kualitas mutu serta sesuai dengan tema disertasi.1 

                                                             

1Muljono Damopolii, Sabri Samin, dan Subehan Khalik, Pedoman Penulisan Karya 
Tulis Ilmiah (Cet. 2; Makassar: Alauddin University Press, 2023), h. 2-4. 



89 
 

B.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post 

facto. Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel 

bebasnya telah terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan 

penelitian eksperimen.2 Arti ex-post facto, yaitu “dari apa dikerjakan setelah 

kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. 

Penelitian ex-post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian 

tersebut.3 

 Menurut Sukardi penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang 

bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, 

gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal 

yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan 

sudah terjadi dan menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel-

variabel dalam penelitian saling berhubungan atau berpengaruh.4 Jenis 

penelitian ini digunakan karena pada penelitian ini peneliti tidak 

memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. 

Pada penelitian ini variabel bebas (independent variable) dan variabel 

terikat (dependent variable) telah dinyatakan secara eksplisit, untuk 

                                                             

 2Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164.   

 3Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 
Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7.  

 4Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 16.   
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kemudian dihubungkan sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel 

bebas mempunyai pengaruh tertentu pada variabel terikat.5 

Penelitian bertujuan untuk menguji variabel bebas yang 

mempengaruhi timbulnya variabel terikat yaitu untuk melihat adakah 

pengaruh pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Maros. Sekolah ini 

bertempat di Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. 

Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah didasarkan pada 

kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti miliki selaku pihak 

yang melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang lebih 

mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama kepala 

sekolah dan guru di SMA Negeri 9 Maros. Selain itu ketertarikan penulis 

meneliti sekolah ini disebabkan sekolah ini satunya-satunya SMA yang ada di 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Sehingga perlu mengetahui bagaimana 

pelaksanaan supervisi, kompetensi pedagogik dan kinerja guru.  

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan orang yang akan diteliti. Pendekatan 

merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 

Pendekatan penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan 

aktivitas penelitian agar memahami gejala yang terjadi.6 Pendekatan yang 

                                                             

 5Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 
35-36.  

 6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D 
(Cet. XXVII; Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 13.   
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digunakan terdiri atas dua, yakni pendekatan metodologis dan pendekatan 

keilmuan. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan metodologis dan pendekatan keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan pada penelitian dapat dilihat dari perspektif metodologi 

yang digunakan adalah pendekatan positivistik.7 Metode ini sebagai metode 

ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, 

objektif, terukur, rasional, dan sistematis.8 Penggunaan pengukuran yang 

disertai analisis secara statistik mengimplikasikan bahwa dilihat dari sudut 

metodologi, penelitian ini menggunakan positivistik dengan pendekatan 

kuantitatif asosiatif.  

2. Pendekatan Keilmuan 

Berbagai pandangan hasil studi tentang beberapa disiplin ilmu 

tertentu yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karena 

setiap ilmu memiliki objek studi yang spesifik mengenai manusia, baik 

sebagai subjek pendidikan maupun sebagai objek pendidikan. Dalam hal ini, 

peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama 

dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 

menguasai hidupnya itu.9 Pendekatan sosiologis sangat diperlukan dalam 

penelitian ini sebab peneliti menggunakan angket sebagai alat untuk 

mendapatkan data yang perlukan. Dalam angket tersebut peneliti telah 

                                                             

 7Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 45  

 8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 
7.  

 9Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet VIII; Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 38.  
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menuangkan beberapa aspek sosial karena ada keterkaitannya dengan 

variabel-variabel penelitian ini.  

b. Pendekatan pedagogik, yaitu pendekatan yang menerangkan tentang 

gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain pedagogik adalah 

ilmu yang memberikan landasan, pedoman dan arah sasaran dalam usaha 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beradab yaitu manusia 

berketerampilan, berbudaya, dan berpengetahuan.10 Pendekatan 

pedagogik sangat diperlukan dalam penelitian ini sebab peneliti 

menggunakan angket sebagai alat untuk mendapatkan data yang 

perlukan. Dalam angket tersebut peneliti telah menuangkan beberapa 

aspek mendidik karena ada keterkaitannya dengan variabel-variabel 

penelitian ini. 

D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

membuat kesimpulan.11 Populasi merupakan sejumlah aspek atau subjek 

yang menjadi objek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di SMA negeri 9 

Maros.  

 

                                                             

 10Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Cet. II; Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 7.  

 11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 
D), h. 177. 
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Tabel 3.1 

Populasi Penelitian  
 

Nama Sekolah 
Keterangan 

Laki-Laki Perempuan Total 

UPT SMA Negeri 9 Maros 

11 30 41 

Status 

ASN Honorer Total 

31 10 41 

Tabel tersebut menjelaskan tentang populasi dalam penelitian ini 

adalah guru di SMA Negeri 9 Maros. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 

41 orang yang terdiri atas 11 laki-laki dan 30 perempuan berstatus ASN dan 

Honorer. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu 

populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyak data atau observasi dalam 

sampel itu. Sampel yang dipilih harus mewakili (representative) terhadap 

populasi, karena sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-

sifat populasi.12 Sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak 

mungkin karakteristik populasi, artinya sampel harus valid yaitu bisa 

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

Menurut Arikunto, sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

akan diteliti, dalam pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga memperoleh sampel yang dapat menggambarkan populasi yang 

sebenarnya dan sampel yang diperoleh haruslah representif.13 Selain itu, 

Arikunto mendefinisikan pengertian sampel sebagai berikut: 

                                                             

 12Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2011), h. 15-16.  

 13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 412. 
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“sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila 
subjeknya kurang lebih 100 lebih baik diambil semua dan apabila 
subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 
20%-25%.”14 

Namun, karena penelitian ini memiliki populasi kecil yaitu 41 orang 

maka penulis menggunakan teknik sampling jenuh (saturation sampling). 

Pengambilan sampel dengan teknik saturation sampling adalah pengambilan 

sampel dengan cara mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai 

sampel penelitian. Banyaknya populasi dalam kasus ini tidak terlalu banyak 

atau penelitian yang akan diangkat mempunyai kesalahan yang sangat kecil. 

Kelebihan dari pengambilan sampel dengan teknik saturation sampling 

adalah tingkat kesalahannya yang relatif kecil.15 Jadi, sampel dalam 

penelitian ini seluruh guru di SMA Negeri 9 Maros berjumlah 41 orang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian.16 Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden mengenai 

masalah-masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan respon.17 

                                                             

 14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 109.  

 15Akhmad Fauzy, Metode Sampling (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 
2019), h. 28. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 
209.  

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 
h. 199. 
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Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi daftar 

pernyataan yang disusun berdasarkan varibel yaitu pelaksanaan supervisi 

akademik, kompetensi pedagogik guru, serta kinerja guru. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dilakukan dengan 

cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, maupun elektronik mengenai supervisi akademik, kompetensi 

pedagogik guru, dan kinerja guru di SMA Negeri 9 Maros. Dokumen yang 

dimaksud ialah dokumen hasil penilaian kinerja guru (PKG), profil SMA 

Negeri 9 Maros, serta pengambilan foto proses terjadinya penelitian di 

lapangan. 

F. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma ganda 

dengan dua variabel bebas (independen). Desain penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan:  

 X1: Supervisi Akademik 

 X2: Kompetensi Pedagogik Guru 

 Y : Kinerja Guru  SMA Negeri 9 Maros 

Y 

X1 

X2 
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Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.18 

Variabel bebas atau yang biasa disebut variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel terikat atau yang biasa 

disebut variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan tiga 

variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Bebas  

Pada penelitian ini mempunyai dua variabel bebas (independen 

variable) yaitu, pelaksanaan supervisi akademik dilambangkan dengan “X1” 

dan kompetensi pedagogik guru dilambangkan dengan “X2”. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependen variable) yaitu, kinerja guru SMA Negeri 9 

Maros. Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan untuk 

membantu mengukur berbagai variabel yang akan diteliti.19 Instrumen ini 

digunakan dalam memperoleh informasi tentang hal yang diteliti, yang 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang diperlukan.  

                                                             

 18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D), h. 61.   

 19Muh. Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Aynat publishing, 2016), h. 100.  
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Penyusunan instrumen merupakan pekerjaan penting dalam langkah 

penelitian. Instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan 

diteliti agar memperoleh data yang akurat. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket dijadikan sebagai instrumen kunci (key instrument) dalam 

pengumpulan data di lapangan yang terkait dengan supervisi akademik, dan 

kompetensi pedagogik guru. Dimana alat ukur yang digunakan ialah skala 

psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut tentang 

aspek pribadi seseorang, maka peneliti menggunakan skala Likert. Setiap 

pilihan jawaban nantinya akan diberi nilai skala atau menggunakan teknik 

scoring. Teknik scoring adalah pemberian skor terhadap pernyataan yang 

terdapat pada instrumen angket. Dalam hal ini, penulis menggunakan skala 

Likert, adapun kisi-kisi angket dan sistem penskoran sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Angket 

No Ruang Lingkup Penelitian Indikator Variabel 

1 

Supervisi Akademik 

(Permendiknas No. 13 Tahun 

2007) 

1. Merencanakan supervisi 
akademik 

2. Melaksanakan supervisi 
akademik  

3. Mengevaluasi/memberikan 
penilaian serta menindaklanjuti 
hasil supervisi akademik  

2 

Kompetensi Pedagogik 

(UU No 14 Tahun 2005 pasal 

10 ayat 1 dan Mulyasa) 

1. Perencanaan Pembelajaran 
2. Pemanfaatan Teknologi 

Pembelajaran 
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Tabel 3.3 
Skor Jawaban 

Pernyataan Positif 
(Favourable) 

Pernyataan Negatif 
(Unfavourable) 

Kode 
Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Selalu 5 Tidak pernah 1 A 

Sering 4 Hampir tidak pernah 2 B 

Kadang-kadang 3 Kadang-kadang 3 C 

Hampir tidak pernah 2 Sering 4 D 

Tidak pernah 1 Selalu 5 E 

Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala yaitu pernyataan 

favourable dan unfavourable. Favorable ialah pernyataan yang berisi hal-hal 

positif yang mendukung atau memihak objek penelitian. Sedangkan 

unfavourable ialah pernyataan yang berisi hal-hal negatif mengenai objek, 

yang bersifat tidak mendukung terhadap objek sikap yang hendak 

diungkap.20 

2.  Format Dokumentasi 

Dokumen merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan serta analisis peneliti, baik itu berbentuk barang, gambar 

maupun tulisan sebagai pendukung serta dapat memberikan keterangan 

penting dalam penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data-data berupa dokumen hasil penilaian kinerja guru 

(PKG) yang diberikan oleh Kepala sekolah, dan dokumen pendukung lainnya 

seperti profil sekolah, data tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah 

peserta didik, dan akreditasi sekolah. 

  

                                                             

20Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 107. 
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H. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.21 Validitas suatu instrumen akan 

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan koefisien korelasi 

validitas instrumen yaitu koefisien korelasi Product Moment Pearson dengan 

rumus: 

  

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑛 ∑𝑋𝑖 𝑌𝑖−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

√{𝑛 ∑𝑋𝑖
2−(∑𝑋𝑖)2}{𝑛 ∑𝑌𝑖

2−(∑𝑌𝑖)2}

 

Syarat minimal agar memenuhi syarat validitas instrumen yang diuji 

coba adalah jika rxy ≥ 0,30.22 Dengan demikian, jika korelasi antara skor item 

dengan skor total sama besar atau lebih besar dari 0,30, item dalam 

instrumen dinyatakan valid. Atau bisa juga dengan melihat nilai koefisien 

korelasi yaitu membandingkan koefisien rhitung dengan rtabel. Angket 

(kuesioner) dikatakan   valid   jika   rhitung > rtabel   dengan taraf signifikan α = 

0,05.  

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi hasil 

pengukuran. Hal tersebut berarti data yang diperoleh reliabel apabila hasil 

                                                             

21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, h. 168 . 

 22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 
D), h. 133.   
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ukur yang diperoleh senantiasa sama walaupun dilakukan beberapa kali, 

dengan menggunakan alat ukur yang sama.23 Pengujian reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach dengan rumus berikut:  

  𝑟11 = 
𝑘

𝑘−1
 x { 1- 

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
 } 

Keterangan: 

r11 = Nilai reliabilitas  

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St  = Varians total 

k = Jumlah item 

 Nunally mensyaratkan suatu instrumen yang reliable jika memiliki 

koefisien Cronbach Alpha di atas 0,60.   

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deksriptif maupun 

statistik inferensial, data yang ditemukan di lapangan harus diolah terlebih 

dahulu. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara instrumen yang 

sempurna jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat) 

b. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrument dari setiap 

responden 

c. Memberi skor pada setiap item (alternatif) jawaban yang diberikan oleh 

responden 

d. Memasukkan data ke dalam tabel beberan data.24  

                                                             

 23Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian (Bumi aksara, 2017), h. 87.   

 24Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 113-114.   
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2. Analisis Data  

Analisis data hasil penelitian menggunakan sebagai berikut: 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

secara umum. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.25 Adapun analisis 

deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

rumus sebagai berikut: 

1) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok 

2)  Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas interval 

N : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma26 

                                                             

25Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
h. 199. 

26Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 
2005), h. 24. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟  

 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 
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3)  Menghitung panjang kelas interval.  

 

 

Keterangan:  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas27 

4) Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai 

kelompok data dibagi dengan jumlah nilai responden.28 Rumus rata-rata 

adalah:     

 

 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata 

∑ 𝑓i : jumlah data/sampel 

𝑓i𝑥i: Produk  perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda 

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

tertinggi setiap interval data.29  

5) Standar Deviasi 

 

 

                                                             

27Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h.32. 

28Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 327. 

29Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 
h. 70. 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

 

�̅� =
∑ 𝑓

i
𝑥i

∑ 𝑓
i

 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

(n − 1)
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Keterangan :  

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

𝑓𝑖 : frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖: tanda kelas interval variabel  

�̅�  : Rata-rata/Mean 

n ∶ jumlah populasi.30 

6)  Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden31 

7) Membuat Tabel Kategorisasi 

Interpretasi data digunakan tabel kategori dengan terlebih dahulu 

menentukan kriteria (tolok ukur) yang akan dijadikan pedoman dengan cara 

Skor maksimal (ideal) dikurang skor minimum yang diperoleh dibagi dengan 

jumlah kategori untuk memperoleh interval nilai. 32 Tolok ukur yang telah 

dibuat akan menjadi penentu realitas supervisi akademik, kompetensi 

pedagogik guru, dan kinerja guru di SMA Negeri 9 Maros. Pada analisis 

deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi dengan rumus sebagai berikut: 

                                                             

30Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, h. 97. 

31Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet, XIII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014), h. 130. 

32Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 
h. 109. 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 
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Tabel 3.4 

Rumus Kategorisasi33 
 

No Interval Kriteria 
1 X < Mi - 1,5SDi Sangat Rendah 
2 Mi - 1,5SDi < X ≤ Mi - 0,5SDi Rendah 
3 Mi - 0,5SD < X ≤ Mi + 0,5SDi Sedang 
4 Mi + 0,5SDi < X ≤ M + 1,5SDi Tinggi 
5  X > Mi + 1,5SDi Sangat Tinggi 

b. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh supervisi akademik dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis dengan melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi 

normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan 

bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non 

parametrik.34 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

𝒙𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
𝟐 =  ∑

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

Keterangan: 

𝑥2 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

𝑓𝑜 = Frekuensi hasil pengamatan 

                                                             

33Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. 28; Jakarta: Rajawali Press, 
2018), h. 428.  

34Sofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Peneilitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2015), h. 153. 
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𝑓ℎ = Frekuansi harapan35 

Kriteria pengujian normal bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 lebih kecil dari 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 dimana 

𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 diperoleh dari daftar 𝑥2dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

2) Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita 

miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang 

diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang 

ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut:  

Fhitung= 
𝑹𝑱𝑲 (𝑻𝑪)

𝑹𝑱𝑲 (𝑮)
 

Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh 𝑓 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti data linaer.36 

3) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana mempelajari apakah antara dua variabel 

mempunyai pengaruh, dan membuat ramalan yang didasarkan pada kuat 

lemahnya pengaruh tersebut. Dalam hal ini akan dilihat pengaruh 

pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru dan juga pengaruh 

kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru. Bentuk persamaannya 

dapat digubakan dengan persamaan berikut: 

Y= a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

                                                             

35Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, h. 290. 

36Riduwan, Dasar-DasarStatistika (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205. 
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a  = Koefisien regresi X 

b  = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variable independen37 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan 

rumus: 38 

a = 
∑ 𝑌(∑ 2𝑋 )− ∑ 𝑋 (∑ 𝑋𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  

 b =   
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2   

4) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang 

cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada variabel 

bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Cara untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas, antara lain dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF 

kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikoliniearitas.  

5) Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda adalah regresi dimana varabel terikatnya 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan 

seterusnya variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan 

                                                             

37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, h. 262. 

38Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: 
Rajawali Press, 2008), h. 114. 
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linear.39 Metode ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh supervisi 

akaemik dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Dengan kata lain 

penggunaan model analisis ini untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap varibel terikat. Persamaan Linear 

Berganda jika sebuah variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel 

bebas maka persamaan regresi linear bergandanya adalah: 

Y= a + b1X1+ b2X2.40 

Dengan: 

Y  =Variabel terikat (nilai duga Y) 

X1 X2  = Variabel bebas 

a, b1, b2 = Koefisien regresi linear berganda 

a   = Nilai Y, apabila X1, X2 =0 

b1  = Besarnya kenaikan /penurunan Y dalam satuan, jika 

X1 naik/ turun satuan dan X1 konstan 

+ atau -  = Tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y 

dan X1 atau X2 

Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi 

parsial parameter b1 dan b2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 

pengujian hipotesis bersama dan pengujian hiptesis individual. 

(1) Pengujian hipotesis  

(a) Menentukan taraf nyata (α) dengan t tabel 

Taraf nyata t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k 

(b) Menentukan kriteria pengujian 

                                                             

39Iqbal Hasan, Analisis Data penelitian dengan Statistik (Yogyakarta: Bumi Aksara, 
2008), h. 154. 

40Iqbal Hasan, Analisis Data penelitian dengan Statistik, h. 254 
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Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian 

dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t.  

(c) Menentukan nilai uji statistik 

(d) Membuat kesimpulan bahwa apakah H1 diterima atau ditolak. Jika thitung 

< ttabel, maka H1 ditolak. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

(2) Pengujian Hipotesis Bersama 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

(a) Menentukan formula hipotesis 

(b) Menentukan taraf nyata (α) dengan f tabel. 

(c) Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1 

(d) Menentukan kriteria pengujian, kriteria pengujian yang ditentukan sama 

dengan kriteria pengujian dari pengujian hiptesis yang menggunakan 

distribusi f.  

(e) Membuat kesimpulan bahwa apakah H0 diterima atau ditolak. Jika f hitung 

≤ f tabel, maka H0 diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini, dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah 

melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3. Sedangkan analisis inferensial 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 4, 5 dan 6, sekaligus 

menjawab hipotesis yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros.   

Hasil penelitian didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan 

data di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan 

variabel  pelaksanaan supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik (X2) 

dan kinerja guru (Y) SMA Negeri 9 Maros. Penelitian menggunakan 

pendekatan pedagogik dan pendekatan sosiologis, dimana pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan dokumen hasil penilaian kinerja guru (PKG) 

dan angket yang berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui masing-masing 

gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial dengan 

bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) versi terbaru 

yaitu 29, untuk mencari pengaruh pelaksanaan supervisi akademik dan 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 

Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah 

melakukan  penelitian, yaitu:  
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1. Deskripsi Hasil Penelitian Pelaksanaan Supervisi Akademik di 
SMA Negeri 9 Maros 

Indikator dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah di SMA Negeri 9 Maros mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007, terdiri dari 3 

tahap yaitu: 

Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan supervisi akademik 

terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) perencanaan supervisi akademik yang 

berorientasi pada peningkatan mutu sekolah; 2) perencanaan supervisi 

akademik melibatkan para guru; 3) merencanakan instrumen evaluasi dalam 

supervisi akademik; dan 4) merencanakan teknik atau cara yang akan 

diterapkan dalam supervisi akademik. 

Kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan supervisi akademik 

terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) melaksanakan observasi kelas; 2) 

pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan kelas; 3) membimbing 

guru dalam menyusun perangkat pembelajaran; dan 4) membimbing guru 

dalam melakukan analisis evaluasi hasil belajar. 

Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap evaluasi dan tindak 

lanjut supervisi akademik terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) melakukan 

analisis hasil supervisi akademik; 2) menindaklanjuti hasil analisis supervisi 

akademik; 3) melaksanakan pembinaan terhadap hal perbaikan dari hasil 

supervisi akademik; dan 4) menyiapkan supervisi akademik selanjutnya 

(semester yang akan datang). 

Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrumen penelitian dari 41 responden, sehingga diperoleh data sebagai 

hasil penelitian. Selanjutnya gambaran pelaksanaan supervisi akademik di 

SMA Negeri 9 Maros disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Jumlah Sampel  41 

Skor Maksimum 120 

Skor Minimum 81 

Rata-Rata (Mean) 109,88 

Standar Deviasi 11,539 

Varians 133,160 

Range 39 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh hasil penelitian pelaksanaan 

supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah, terlihat bahwa skor maksimum adalah 120 dan skor minimum yaitu 

81 dengan nilai rata-rata 109,88 dan standar deviasi 11,539 dengan jumlah 

sampel 41 orang.  Pada tabel 4.1 juga diperoleh nilai varians sebesar 133,160 

dan range sebesar 39. Selanjutnya analisis kategorisasi pelaksanaan 

supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
Kategorisasi Pelaksanaan Supervisi Akademik di SMA Negeri 9 Maros 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 79 6 15% 

Rendah 79 < X ≤ 84 2 5% 

Sedang 84 < X ≤ 88 5 12% 

Tinggi 88 < X ≤ 93 4 10% 

Sangat Tinggi X > 93 24 59% 

Total 41 100% 

Sumber Data: Analisis Angket Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Interpretasi data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa diperoleh hasil 

penelitian terdapat 6 orang responden yang menilai sangat rendah dengan 
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persentase 15%, hal ini diperoleh dari indikator pengamatan proses 

pembelajaran di dalam kelas dan indikator perencanaan teknik atau cara 

yang akan diterapkan dalam supervisi, ditemukan fakta bahwa dalam 

pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah mengamati proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung yang membuat beberapa guru 

merasa grogi ketika kepala sekolah melaksanakan observasi (kunjungan 

kelas). Kemudian beberapa guru menilai kurang dari perencanaan teknik 

atau cara yang akan diterapkan dalam supervisi akademik oleh kepala 

sekolah. 

Terdapat 2 orang responden yang menilai rendah dengan persentase 

5%, hal ini diperoleh dari indikator perencanaan instrumen evaluasi dalam 

supervisi, ditemukan fakta dilapangan bahwa beberapa guru menilai kepala 

sekolah kurang tepat dalam menyusun perencanaan instrumen evaluasi 

untuk supervisi akademik. 

Terdapat 5 orang responden yang menilai sedang dengan persentase 

12%, hal ini diperoleh dari indikator melaksanakan pembinaan terhadap hal 

perbaikan dari hasil supervisi dan indikator menyiapkan supervisi akademik 

selanjutnya. Ditemukan fakta dilapangan bahwa kepala sekolah melakukan 

pembinaan kepada guru yang masih dianggap kurang dalam supervisi 

akademik dan memberikan saran terhadap hasil supervisi akademik guna 

sebagai perbaikan guru kedepannya.  

Terdapat 4 orang responden yang menilai tinggi dengan persentase 

12%, hal ini diperoleh dari indikator melaksanakan observasi (kunjungan 

kelas) dan indikator melakukan analisis hasil supervisi akademik. Ditemukan 

fakta dilapangan bahwa setiap semester kepala sekolah melakukan observasi 

(kunjungan kelas) untuk melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan 
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jadwal yang ditentukan. Setelah itu kepala sekolah melakukan analisis 

terhadap hasil supervisi akademik guru. 

Terdapat 24 orang responden yang menilai sangat tinggi dengan 

persentase 59%, hal ini diperoleh dari indikator membimbing guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran, indikator membimbing guru dalam 

melakukan analisis evaluasi hasil belajar dan indikator menindaklanjuti hasil 

analisis supervisi akademik. Ditemukan fakta dilapangan bahwa kepala 

sekolah membina guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti 

menyusun silabus, program tahunan (prota), program semester (prosem), 

RPP dan sebagainya. Selain itu, kepala sekolah selalu mengarahkan kepada 

guru untuk melakukan analisis evaluasi hasil belajar peserta didik dan 

mengarahkan guru dalam mengadministrasikan evaluasi hasil belajar 

peserta didik. Setelah melakukan supervisi, kepala sekolah juga 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik dan mendialogkan hasil supervisi 

akademik kepada guru yang bersangkutan.  

Dengan demikikan, berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros 

sebesar 109,88 berada pada kategori sangat tinggi. 

Selanjutnya sajian pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 

Maros dapat dilihat pada gambar 4.2 histogram di bawah ini: 
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Adapun pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah berdasarkan setiap indikator dari 3 (tiga) aspek dapat dilihat pada 

hasil perhitungan indeks pencapaian jawaban pada angket yang diberikan 

oleh responden. Hasil perhitungan indeks pelaksanaan supervisi akademik 

oleh kepala sekolah pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3  

Indeks Pencapaian Variabel Pelaksanaan Supervisi Akademik 
 

No Aspek Indikator 
No 

Item 
Indeks 

Rata-
Rata 

Indeks 
Aspek 

1 Tahap 
Perencanaan 

Perencanaan supervisi 
dengan berorientasi 
pada peningkatan mutu 
sekolah 

1,2 
92,68 

 

90,65 

Melibatkan guru dalam 
perencanaan supervisi 

3,4 89,75 

Perencanaan instrumen 
evaluasi dalam supervisi  

5,6 90,48 

Perencanaan teknik atau 
cara yang akan 
diterapkan dalam 
supervisi  

7,8 89,50 

2 Tahap 
Pelaksanaan 

Melaksanakan observasi 
kelas  

9,10 92,19 

91,94 

Pengamatan proses 
pembelajaran dalam 
kunjungan kelas 

11,12 89,75 

Membimbing guru 
dalam menyusun 
perangkat pembelajaran 

13,14 92,92 

Membimbing guru 
dalam melakukan 
analisis evaluasi hasil 
belajar 

15,16 93,17 

3 Tahap 
Evaluasi dan 

Tindak 

Melakukan analisis hasil 
supervisi akademik 

17,18 92,67 
92,06 

Menindaklanjuti hasil 19,20 93,65 



115 
 

Lanjut analisis supervisi 
akademik 
Melaksanakan 
pembinaan terhadap hal 
perbaikan dari hasil 
supervisi akademik 

21,22 90,72 

Menyiapkan supervisi 
akademik selanjutnya 
(semester yang akan 
datang) 

23,24 91,21 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari ketiga aspek pada variabel 

pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros, aspek yang 

mempunyai indeks pencapaian tertinggi adalah aspek tahap evaluasi dan 

tindak lanjut sebesar 92,06,  lalu aspek tahap pelaksanaan sebesar 91,94, 

terakhir aspek tahap perencanaan sebesar 90,65.  

Aspek tahap evaluasi dan tindak lanjut sebesar 92,06 yaitu kepala 

sekolah melakukan analisis hasil supervisi akademik, kepala sekolah 

menindaklanjuti hasil analisis supervisi akademik, kepala sekolah 

melaksanakan pembinaan terhadap hal perbaikan dari hasil supervisi 

akademik, serta kepala sekolah menyiapkan supervisi akademik selanjutnya 

(semester yang akan datang). 

Selanjutnya aspek yang kedua adalah tahap pelaksanaan sebesar 

91,94 yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kelas, kepala sekolah 

melakukan pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan kelas, kepala 

sekolah membimbing guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, serta 

kepala sekolah membimbing guru dalam melakukan analisis evaluasi hasil 

belajar. 

Aspek ketiga dan memiliki indeks pencapaian terendah pada variabel 

pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros adalah aspek Tahap 

Perencanaan guru sebesar 90,65 yaitu kepala sekolah merencanakan 



116 
 

supervisi dengan berorientasi pada peningkatan mutu sekolah, kepala 

sekolah melibatkan guru dalam perencanaan supervisi, kepala sekolah 

merencanakan instrumen evaluasi dalam supervisi, serta kepala sekolah 

merencanakan teknik atau cara yang akan diterapkan dalam supervisi. 

Dengan demikian, indikator yang paling sering dilakukan oleh kepala 

sekolah ialah membimbing guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, 

membimbing guru dalam melakukan analisis evaluasi hasil belajar, dan 

menindaklanjuti hasil analisis supervisi akademik. Sedangkan yang belum 

maksimal dilakukan ialah pada indikator perencanaan teknik atau cara yang 

akan diterapkan dalam supervisi. 

2.  Deskripsi Hasil Penelitian Kompetensi Pedagogik Guru SMA 
Negeri 9 Maros 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 

bahwa guru memiliki 4 kompetensi, salah satunya yaitu kompetensi 

pedagogik. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, pemanfaatan tekhnologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Dari beberapa indikator tersebut, penelitian ini membatasi 

indikator yang diteliti yakni perencanaan pembelajaran dan pemanfaatan 

teknologi pembelajaran. 

Indikator kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros terdiri dari 

2 indikator, yaitu: 

Pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mencakup 
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tiga kegiatan yaitu: 1) identifikasi kebutuhan; 2) perumusan kompetensi 

dasar; dan 3) program pembelajaran.  

Kedua, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi 

pada waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk 

memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Sehubungan 

dengan hal itu, guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran 

menggunakan teknologi sebagai media. Jadi, seorang guru diharapkan bisa 

menguasai sumber belajar yang berhubungan dengan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi pembelajaran mencakup sumber belajar, metode dan 

media pembelajaran.   

Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrumen penelitian dari 41 responden, sehingga diperoleh data sebagai 

hasil penelitian. Selanjutnya gambaran kompetensi pedagogik guru SMA 

Negeri 9 Maros disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru SMA Negeri 9 Maros 

Jumlah Sampel  41 

Skor Maksimum 60 

Skor Minimum 38 

Rata-Rata (Mean) 53,49 

Standar Deviasi 6,157 

Varians 37,906 

Range 22 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh hasil penelitian kompetensi 

pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros bahwa skor maksimum adalah 60 dan 

skor minimum yaitu 38 dengan nilai rata-rata 53,49 dan standar deviasi 
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6,157 dengan jumlah sampel 41 orang.  Pada tabel 4.4 juga diperoleh nilai 

varians sebesar 37,906 dan range sebesar 22. Selanjutnya analisis 

kategorisasi kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 
Kategorisasi Kompetensi Pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 72 3 7% 

Rendah 72 < X ≤ 78 5 12% 

Sedang 78 < X ≤ 85 6 15% 

Tinggi 85 < X ≤ 91 6 15% 

Sangat Tinggi X > 91 21 51% 

Total 41 100% 

 Sumber Data: Analisis Angket Kompetensi Pedagogik Guru 

Interpretasi data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa diperoleh hasil 

penelitian terdapat 3 orang responden yang menilai sangat rendah dengan 

persentase 7%, hal ini diperoleh dari indikator perumusan kompetensi dasar. 

Ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam melakukan perencanaan 

pembelajaran, guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Namun didapati beberapa guru terkadang tidak menyesuaikan tujuan 

pembelajaran dengan kompetensi dasar.  

Terdapat 5 orang responden yang menilai rendah dengan persentase 

12%, hal ini diperoleh dari indikator metode pembelajaran. Ditemukan fakta 

dilapangan bahwa guru dalam melaksanakan pembelajaran masih 

menggunakan metode yang bersifat konvensional, sehingga membuat 

peserta didik merasa bosan.  

Terdapat 6 orang responden yang menilai sedang dengan persentase 

15%, hal ini diperoleh dari indikator identifikasi kebutuhan peserta didik. 
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Ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam merencanakan pembelajaran, 

terlebih dahulu guru mengindentifikasi kebutuhan peserta didik, sehingga 

proses pembelajaran nantinya berlangsung secara efektif dan efisien. 

Terdapat 6 orang responden yang menilai tinggi dengan persentase 

15%, hal ini diperoleh dari indikator program pembelajaran. Ditemukan 

fakta dilapangan bahwa guru menyusun program pembelajaran yang 

bermuara pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai 

produk program pembelajaran jangka pendek. 

Terdapat 21 orang responden yang menilai sangat tinggi dengan 

persentase 51% hal ini diperoleh dari indikator pemanfataan teknologi 

pembelajaran. Ditemukan fakta dilapangan bahwa selain menggunakan 

sumber belajar dari buku paket, guru juga menggunakan teknologi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti menggunakan sumber belajar 

dari buku elektronik, menggunakan LCD dan sebagainya. Penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran.  

Dengan demikikan, diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros pada kategori sangat tinggi. 

Selanjutnya sajian kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros dapat 

dilihat pada gambar 4.5 histogram di bawah ini: 
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Adapun pencapaian kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros 

berdasarkan setiap indikator dari 2 (dua) aspek dapat dilihat pada hasil 

perhitungan indeks pencapaian jawaban pada angket yang diberikan oleh 

responden. Hasil perhitungan indeks pencapaian kompetensi pedagogik guru 

pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Indeks Pencapaian Variabel Kompetensi Pedagogik 
 

No Aspek Indikator 
No 

Item 
Indeks 

Rata-

Rata 

Indeks 

Aspek 

1 Perencanaan 

Pembelajaran 

Identifikasi kebutuhan 1,2 87,8 

87,23 
Perumusan kompetensi 

dasar 
3,4 83,65 

Program pembelajaran 5,6 90,24 

2 Pemanfaatan 

Teknologi 

Pembelajaran 

Sumber belajar 7,8 92,43 

91,04 Metode pembelajaran 9,10 86,82 

Media pembelajaran 11,12 93,89 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari kedua aspek pada variabel 

kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros, aspek yang mempunyai 

indeks pencapaian tertinggi adalah aspek pemanfaatan teknologi 

pembelajaran sebesar 91,04, kemudian aspek perencanaan pembelajaran 

sebesar 87,23. 

Aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran sebesar 91,04 yaitu guru 

menggunakan sumber belajar dengan memanfaatkan buku paket dan buku 

elektronik, guru menerapkan metode pembelajaran, dan guru menggunakan 

media pembelajaran. 
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Selanjutnya aspek yang kedua adalah perencanaan pembelajaran 

sebesar 87,23, yaitu guru mengidentifiksi kebutuhan peserta didik dalam 

belajar, merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, 

dan menyusun program pembelajaran.  

Dengan demikian, indikator yang paling sering dilakukan oleh guru 

ialah pemanfaatan teknologi pembelajaran, pemanfataan teknologi 

mencakup sumber belajar, metode dan media pembelajaran. Sedangkan yang 

belum maksimal dilakukan ialah pada indikator perumusan kompetensi 

dalam perencanaan pembelajaran. 

 
3. Deskripsi Hasil Penelitian Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Indikator kinerja guru mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 

2005 pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Sehingga untuk melihat kinerja para guru SMA Negeri 9 Maros 

terdiri atas 3 indikator, yaitu: 

Pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tahap merencanakan 

kegiatan pembelajaran terdiri atas 5 sub indikator, yaitu guru: 1) menyusun 

rencana pembelajaran; 2) merumuskan tujuan pembelajaran; 3) memilih dan 

mengembangkan bahan ajar; 4) merumuskan kegiatan pembelajaran; dan 5) 

merencanakan penilaian. 

Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap melaksanakan 

kegiatan pembelajaran terdiri atas 5 sub indikator, yaitu guru: 1) membuka 

pembelajaran; 2) menyampaikan materi; 3) menggunakan metode dan media 

pembelajaran; 4) membimbing peserta didik dalam belajar; dan 5) menutup 

pembelajaran. 
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Ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tahap menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) 

melakukan evaluasi selama proses pembelajaran; 2) menganalisis hasil 

evaluasi pembelajaran; 3) melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi; dan 4) 

Memberikan bimbingan terhadap hasil belajar peserta didik. 

Indikator dilihat dari hasil dokumen penilaian kinerja guru (PKG) 

yang diperoleh dari kepala sekolah, sehingga diperoleh data sebagai hasil 

penelitian. Selanjutnya gambaran kinerja guru SMA Negeri 9 Maros disajikan 

dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Jumlah Sampel  41 

Skor Maksimum 97 

Skor Minimum 73 

Rata-Rata (Mean) 88,71 

Standar Deviasi 6,314 

Varians 39,862 

Range 24 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh hasil penelitian kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros, terlihat bahwa skor maksimum adalah 97 dan skor 

minimum yaitu 73 dengan nilai rata-rata 88,71 dan standar deviasi 6,314 

dengan jumlah sampel 41 orang.  Pada tabel 4.7 juga diperoleh nilai varians 

sebesar 39,862 dan range sebesar 24. Selanjutnya analisis kategorisasi 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 
Kategorisasi Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 73 0 0% 

Rendah 73 < X ≤ 79 6 15% 

Sedang 79 < X ≤ 85 4 10% 

Tinggi 85 < X ≤ 91 17 41% 

Sangat Tinggi X > 91 14 34% 

Total 41 41 

 Sumber Data: Analisis Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Guru 

Interpretasi data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa diperoleh hasil 

penelitian tidak terdapat responden dalam ketegori rendah. Kemudian 

terdapat 6 orang responden yang dinilai rendah dengan persentase 15%, hal 

ini diperoleh dari indikator memilih dan mengambangkan bahan ajar dan 

indikator melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Ditemukan fakta 

dilapangan bahwa beberapa guru belum mampu memilih dan 

mengembangkan bahan ajar, sedangkan dalam evaluasi hasil belajar guru 

mengadakan remedial bagi peserta didik yang nilainya kurang dari KKM, 

namun beberapa guru tidak memberikan pengayaan kepada peserta didik 

yang nilainya telah mencapai KKM. 

Terdapat 4 orang responden yang dinilai sedang dengan persentase 

10%, hal ini diperoleh dari indikator menggunakan metode dan media 

pembelajaran dan indikator memberikan bimbingan terhadap hasil belajar 

peserta didik. Ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam proses 

pembelajaran beberapa guru telah menggunakan metode pembelajaran dan 

melibatkan peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran. Selain 

itu, guru juga memiliki catatan kemajuan hasil belajar peserta didik, namun 

terkadang guru abai dalam mendiskusikannya kepada orangtua/wali.  
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Terdapat 17 orang responden yang dinilai tinggi dengan persentase 

41%, hal ini diperoleh dari indikator merencanakan kegiatan pembelajaran, 

seperti guru merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan kegiatan 

pembelajaran, dan merencanakan penilaian. Indikator melaksanakan 

kegiatan pembelajaran seperti guru membimbing peserta didik dalam belajar 

dan kemampuan guru dalam menutup pembelajaran. Indikator menilai dan 

mengevaluasi hasil belajar seperti guru melakukan evaluasi selama proses 

pembelajaran dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik. Sehingga 

ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran, guru menentukan strategi dan metode sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan, guru mampu menyusun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Selain itu, guru mampu menentukan jenis penilaian yang akan dilakukan 

ketika proses pembelajaran. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, 

guru selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

dan membantu peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam belajar. 

Ketika diakhir pembelajaran, guru selalu memberikan kesimpulan dan 

penguatan kepada peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. 

Sedangkan pada kegiatan menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik, guru melakukan penilaian terhadap peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung serta mengembalikan hasil pemeriksaan terhadap 

pekerjaan (tugas) yang diberikan.  

Terdapat 14 orang responden yang dinilai sangat tinggi dengan 

persentase 34%, hal ini diperoleh dari indikator menyusun rencana 

pembelajaran, membuka pembelajaran, dan menyampaikan materi ajar. 

ditemukan fakta dilapangan bahwa guru mampu menyusun perangkat 
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pembelajaran seperti program tahunan (prota), program semester (prosem), 

silabus, RPP, nilai KKM, dan sebagainya. Kemudian dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan mengucap 

salam, mengarahkan peserta didik untuk berdoa, memeriksa kehadiran 

peserta didik dan meminta peserta didik untuk literasi al-Qur’an selama 15 

menit.  Selain itu, guru SMA Negeri 9 Maros memiliki kompetensi pedagogik 

yang baik sehingga memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan 

materi. Dengan demikikan, diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros pada kategori tinggi. 

Selanjutnya sajian kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dapat dilihat pada 

gambar 4.8 histogram di bawah ini: 

    

  

 

  

   

 

 

 

 

Adapun pencapaian kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdasarkan 

setiap indikator dari 3 (tiga) aspek dapat dilihat pada hasil perhitungan 

indeks pencapaian jawaban pada angket yang diberikan oleh responden. 

Hasil perhitungan indeks pencapaian kinerja guru SMA Negeri 9 Maros pada 

masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 
Indeks Pencapaian Variabel Kinerja Guru 

 

No Aspek Indikator Indeks 
Rata-Rata 

Indeks Aspek 

1 Merencanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

Menyusun rencana 

pembelajaran 
98,53 

94,97 

Merumuskan tujuan 

pembelajaran 
94,63 

Memilih dan 

mengembangkan bahan 

ajar 

91,21 

Merumuskan kegiatan 

pembelajaran 
95,85 

Merencanakan 

penilaian  
94,63 

2 Melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

Membuka pembelajaran 98,29 

95,7 

Menyampaikan materi  96,82 

Menggunakan metode 

dan media 

pembelajaran 

91,70 

Membimbing peserta 

didik dalam belajar 

96,33 

Menutup pembelajaran 95,36 

3 Menilai dan 

mengevaluasi 

hasil 

pembelajaran 

Melakukan evaluasi 

selama proses 

pembelajaran 

94,87 

93,22 

Menganalisis hasil 

evaluasi pembelajaran  

94,63 

Melakukan tindak 

lanjut dari hasil 

evaluasi 

91,46 

Memberikan bimbingan 

terhadap hasil belajar 

peserta didik 

91,95 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari ketiga aspek pada variabel 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros, aspek yang mempunyai indeks pencapaian 

tertinggi adalah aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran sebesar 95,7, 
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lalu aspek merencanakan kegiatan pembelajaran sebesar 94,97, terakhir 

aspek menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sebesar 93,22. 

Aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran sebesar 95,7 yaitu guru 

membuka pembelajaran, menyampaikan materi, menggunakan metode dan 

media pembelajaran, membimbing peserta didik dalam belajar, dan menutup 

pembelajaran. 

Selanjutnya aspek yang kedua adalah merencanakan kegiatan 

pembelajaran sebesar 94,97 yaitu guru menyusun rencana pembelajaran, 

merumuskan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan ajar, 

merumuskan kegiatan pembelajaran, dan merencanakan penilaian. 

Aspek ketiga dan memiliki indeks pencapaian terendah pada variabel 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah aspek menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran sebesar 93,22 yaitu guru melakukan evaluasi selama 

proses pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi pembelajaran, melakukan 

tindak lanjut dari hasil evaluasi, dan memberikan bimbingan terhadap hasil 

belajar peserta didik.  

Dengan demikian, indikator yang paling sering dilakukan oleh guru 

ialah merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan kegiatan 

pembelajaran, merencanakan penilaian, membimbing peserta didik dalam 

belajar, dan kemampuan guru dalam menutup pembelajaran. Sedangkan 

indikator yang masih kurang dilakukan oleh guru ialah pada indikator 

memilih dan mengembangkan bahan ajar serta melakukan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi. 
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4.  Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik terhadap Kinerja 
Guru SMA Negeri 9 Maros 

Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana (pengaruh X1 

terhadap Y) terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk  mengetahui apakah variabel Pelaksanaan Supervisi 

Akademik (X1) terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros (Y) berdistribusi 

normal atau tidak. Data berdistribusi normal apabila sig > α = 0,05 dan 

begitupun sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < 

α = 0,05. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji normalitas Shapiro-

Wilk karena sampel kurang dari 50, dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 29 for Windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, 

maka kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas (X1-Y) 
 

Variabel Sig. Keterangan 

X1-Y 0,075 Normal 

Berdasarkan tabel 4.10  hasil uji normalitas pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros diketahui Shapiro-Wilk 

signifikansi sebesar 0,075 dengan menggunakan taraf  signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,075 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data pelaksanaan supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdistribusi normal. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terbentuk 

antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial dan linear. Uji 

linearitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel Pelaksanaan 

Supervisi Akademik (X1) terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros (Y) 

linear atau tidak. Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 29 for 

Windows yaitu jika nilai sig deviation from linearity > α maka terdapat 

hubungan yang linear dan jika nilai sig deviation from linearity < α maka tidak 

terdapat hubungan yang linear. Hasil uji linearitas untuk pelaksanaan 

supervisi akademik terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Table 4.11 

Hasil Uji Linearitas (X1-Y) 
 

Variabel Sig Keterangan 

X1-Y 0,065 Linear 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil analisis SPSS versi 29 for Windows uji 

linearitas dari baris Deviation from Linearity diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,065 dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Nilai signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,065 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pelaksanaan 

supervisi akademik terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros. 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah ada 

pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji 

regresi linear sederhana antara pelaksanaan supervisi akademik terhadap 

kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (X1-Y) 
 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
T Sig Keterangan 

Constant 43,802 

9,329 0,000 
Ada 

Pengaruh 
Pelaksanaan 

Supervisi Akademik 
(X1) 

0,808 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,808 

dan  konstanta sebesar 43,802. Maka bentuk persamaan regresinya Ŷ = 

43,802 + 0,808 X1. Ini berarti jika pelaksanaan supervisi akademik kepala 

sekolah meningkat satu poin maka kinerja guru akan meningkat sebesar 

0,808. Jika nilai X1 sebesar 120 maka nilai duga  kinerja adalah Ỹ =  43,802 + 

0,808 (120) = 140,7. Hal ini berarti bahwa jika pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah terlaksana secara maksimal maka nilai kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros dapat mencapai 140,7. 

Adapun hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel 

sebesar  = 5% = 0,05, dan derajat kebebasan (df) = n-k = 41-3 = 38. Kemudian 

diperoleh hasil analisis  thitung = 9,329 sedangkan nilai ttabel  = 1,685 artinya 

nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 9,329 > 1,685). Artinya 

pelaksanaan supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh pelaksanaan supervisi akademik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

ANOVA (X1-Y) 
 

Model F Sig 
1 87,026 0,000 
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Dari pengolahan data yang terdapat pada tabel di atas yang menguji 

adanya  pengaruh yang signifikan Fhitung sebesar 87,026. Sedangkan Ftabel 3,24 

dengan α = 0,05. Oleh karena itu Fhitung (87,026) ˃ Ftabel (3,24), maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala  sekolah 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 

Maros . 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah terhadap  kinerja guru SMA Negeri 9 Maros, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Model Summary (X1-Y) 
 

Variabel R R Square Keterangan 

Pelaksanaan Supervisi Akademik 

(X1) 
0,831 0,691 

Ada pengaruh 

69,1% 

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Dari output SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai 

koefisien/hubungan (R) yaitu sebesar  0,831. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,691, yang artinya besarnya 

persentase pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros adalah sebesar 69,1% sedangkan sisanya sebesar 30,9% 

dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

 
5. Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros 

Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana (pengaruh X2 

terhadap Y) terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat diantaranya sebagai 

berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk  mengetahui apakah variabel Kompetensi Pedagogik (X2) 

terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros (Y) berdistribusi normal atau 

tidak. Data berdistribusi normal apabila sig > α = 0,05 dan begitupun 

sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji normalitas Shapiro-Wilk 

karena sampel kurang dari 50, dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 29 for Windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, 

maka kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas (X2-Y) 
 

Variabel Sig. Keterangan 

X2-Y 0,072 Normal 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji normalitas kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros diketahui nilai Shapiro-Wilk 

signifikansi sebesar 0,072 dengan menggunakan taraf  signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,072 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terbentuk 

antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial dan linear. Uji 

linearitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel kompetensi 

pedagogik terhadap (X2) terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros (Y) 
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linear atau tidak. Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 29 for 

Windows yaitu jika nilai sig deviation from linearity > α maka terdapat 

hubungan yang linear dan jika nilai sig deviation from linearity < α maka tidak 

terdapat hubungan yang linear. Hasil uji linearitas untuk kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Table 4.16 

Hasil Uji Linearitas (X2-Y) 
 

Variabel Sig Keterangan 

X2-Y 0,068 Linear 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil analisis SPSS versi 29 for Windows uji 

linearitas dari baris Deviation from Linearity diperoleh nilai signifikansi 0,068 

dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh 

tersebut lebih besar dari (0,068 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros. 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah ada 

pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji 

regresi linear sederhana antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja Guru 

SMA Negeri 9 Maros sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (X2-Y) 
 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig Keterangan 

Constant 50,676 
9,681 0,001 

Ada 
Pengaruh Kompetensi 1,532 
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Pedagogik (X2) 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 1,532 

dan  konstanta sebesar 50,676. Maka bentuk persamaan regresinya Ŷ = 

50,676 + 1,532 X2. Ini berarti jika kompetensi pedagogik meningkat satu poin 

maka kinerja guru akan meningkat sebesar 1,532. Jika nilai X2 sebesar 60 

maka nilai duga  kinerja adalah Ỹ =  50,676 + 1,532 (60) = 142,5. Hal ini 

berarti bahwa jika kompetensi pedagogik guru terlaksana secara maksimal 

maka nilai kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dapat mencapai 142,5. 

Adapun hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel 

sebesar  = 5% = 0,05, dan derajat kebebasan (df) = n-k = 41-3 = 38. Kemudian 

diperoleh hasil analisis  thitung = 9,681 sedangkan nilai ttabel  = 1,685 artinya 

nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 9,681 > 1,685). Artinya, 

kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 

Maros. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

ANOVA (X2-Y) 
 

Model F Sig 

1 93,714 0,000 

Dari pengolahan data yang terdapat pada tabel di atas yang menguji 

adanya  pengaruh yang signifikan Fhitung sebesar 93,714. Sedangkan Ftabel 

sebesar 3,24 dengan α = 0,05. Oleh karena itu Fhitung (93,714) ˃ Ftabel (3,24)  

maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 
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Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi pedagogik 

terhadap  kinerja guru SMA Negeri 9 Maros, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Model Summary (X2-Y) 
 

Variabel R R Square Keterangan 

Kompetensi Pedagogik (X2) 0,840 0,706 Ada pengaruh 

70,6% 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 

Dari output SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai 

koefisien/hubungan (R) yaitu sebesar 0,840. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,706, yang artinya besarnya 

persentase pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros adalah sebesar 70,6% sedangkan sisanya sebesar 29,4% 

dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

 

6. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) dan Kompetensi 

Pedagogik (X2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros (Y) 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk menguji rumusan 

masalah ke enam yaitu apakah terdapat Pengaruh Pelaksanaan Supervisi 

Akademik dan Kompetensi Pedagogik secara bersama-sama terhadap Kinerja 

Guru SMA Negeri 9 Maros (pengaruh X1, X2 secara bersama-sama terhadap 

Y). 

Untuk mengetahui pengaruh variabel pelaksanaan supervisi akademik 

dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru, 

maka  dianalisa dengan uji regresi berganda menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 29. Sebelum melakukan uji regresi berganda (pengaruh X1, X2 

secara bersama-sama terhadap Y), terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk  mengetahui apakah variabel Pelaksanaan Supervisi 

Akademik (X1) dan Kompetensi Pedagogik (X2) terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros (Y) berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi 

normal apabila sig > α = 0,05 dan begitupun sebaliknya data dikatakan tidak 

berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. Pengujian normalitas data 

dilakukan dengan uji normalitas Shapiro-Wilk karena sampel kurang dari 50, 

dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 29 for Windows. 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Normalitas  
 

Variabel Sig Keterangan 

X1-Y 0,075 Normal 

X2-Y 0,072 Normal 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas pelaksanaan supervisi 

akademik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros diketahui nilai Shapiro-

Wilk signifikansi sebesar 0,075 dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. 

Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,075 > 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pelaksanaan supervisi akademik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdistribusi normal. 

Kemudian hasil uji normalitas kompetensi pedagogik terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros diketahui nilai Shapiro-Wilk signifikansi sebesar 

0,072 dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Nilai signifikansi yang 
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diperoleh tersebut lebih besar dari (0,072 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros berdistribusi normal. Dengan demikian, variabel pelaksanaan 

supervisi akademik (X1) dan kompetensi pedagogik (X2) terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros (Y) berdistribusi normal. 

Uji Normalitas dapat diabaikan untuk sampel yang jumlahnya sama 

banyak dengan populasi (Sampling Jenuh). Sebab tujuan uji normalitas itu 

untuk melihat sejauh mana sampel memiliki karakteristik yang sama dengan 

populasi, artinya ketika data sampel berdistribusi normal maka dapat 

diasumsikan bahwa sampel tersebut mewakili populasi dengan demikian 

kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasi ke populasi. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan dua 

variabel bersifat linear. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan variabel Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) dan Kompetensi 

Pedagogik (X2) terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros (Y) linear atau 

tidak. Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 29 for Windows 

yaitu jika nilai sig deviation from linearity > α maka terdapat hubungan yang 

linear dan jika nilai sig deviation from linearity < α maka tidak terdapat 

hubungan yang linear. Hasil uji linearitas untuk variabel Pelaksanaan 

Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Table 4.21 

Hasil Uji Linearitas 
 

Variabel Sig Keterangan 
X1-Y 0,065 Linear 
X2-Y 0,068 Linear 
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Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan uji linearitas untuk variabel X1 

dan Y  diperoleh hasil dari baris Deviation from Linearity yaitu nilai 

signifikansi 0,065 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi yang 

diperoleh tersebut lebih besar dari (0,065 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pelaksanaan 

supervisi akademik terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Kemudian berdasarkan uji linearitas untuk variabel X2 dan Y  

diperoleh hasil dari baris Deviation from Linearity yaitu nilai signifikansi 

0,068 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari (0,068 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja Guru 

SMA Negeri 9 Maros. Dengan demikian, variabel pelaksanaan supervisi 

akademik (X1) dan kompetensi pedagogik (X2) terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros (Y) memiliki hubungan yang linear. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi yang signifikan antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas, antara lain dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 

dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas. 

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

Model 
 

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 
Pelaksanaan Supervisi Akademik 0,299 3,345 
Kompetensi Pedagogik 0,299 3,345 
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a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai VIF untuk variabel 

pelaksanaan supervisi akademik sebesar 3,345 dan nilai tolerance sebesar 

0,299. Untuk variabel kompetensi pedagogik nilai VIF sebesar 3,345 dan nilai 

tolerance sebesar 0,299 maka diperoleh nilai VIF kurang dari 10 (3,345 < 10) 

dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (0,299 > 0,1). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas 

tersebut artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

d. Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan 

lebih dari satu variabel bebas (independen). Analisis regresi linear berganda 

dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

Tabel 4.23 

Coefficients 
 

Model B T Sig Keterangan 

Constant 39,921 4,635 0,000 
Ada 

Pengaruh 
Pelaksanaan Supervisi 

Akademik (X1) 
0,415 2,935 0,006 

Kompetensi Pedagogik (X2) 0,882 3,329 0,002 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan tabel hasil output SPSS di atas, pada kolom konstanta B 

diperoleh konstanta b0 = 39,921, koefisien regresi b1 = 0,415, dan b2 = 0,882. 

Sehingga persamaan regresi linear ganda adalah  Ŷ = 39,921 + 0,415X1 + 

0,882X2 atau Ŷ = 39,921 + 0,415 (120) + 0,882 (60). Hipotesis H0 : β1 ≤ 0 vs 

H1 : β1 > 0 dan : β2 ≤ 0 vs H1 : β2 > 0.  
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Selanjutnya hasil tersebut dimasukan ke dalam persamaan regresi 

berganda yaitu, antara pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik terhadap variabel kinerja dijelaskan sebagai berikut:  

1) Konstanta sebesar 39,921, artinya jika nilai variabel bebas X1 dan X2 sama 

dengan 0, maka nilai Y adalah 39,921. Dalam kata lain bahwa nilai kinerja, 

tanpa pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional adalah 39,921.  

2) Nilai koefesien regresi X1 0,415 terhadap Y. Jika pelaksanaan supervisi 

akademik mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja juga akan 

mengalami perubahan yang dalam penelitian ini peningkatan 0,415. 

3) Nilai koefesien regresi X2 0,882 terhadap Y. Jika kompetensi pedagogik 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja juga akan mengalami 

perubahan yang dalam penelitian ini peningkatan 0,882. 

Hasil analisis seperti disajikan pada tabel menunjukkan nilai statistik 

untuk koefisien variabel X1 yaitu thitung = 2,935 dan p-value = 0,006 atau 

0,006 < 0.05 (uji pihak kanan), sehingga H0 ditolak, yang bermakna 

pelaksanaan supervisi akademik berpengaruh positif terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros. Selanjutnya nilai statistik untuk koefisien variabel X2 

yaitu thitung = 3,329 dan p-value = 0,002 atau 0,002 < 0.05 (uji pihak kanan), 

sehingga H0 ditolak, yang bermakna kompetensi pedagogik berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh pelaksanaan supervisi akademik 

dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.24 

ANOVA 
 

Model F Sig 

Regresi 60,308 0,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik, Pelaksanaan Supervisi 
Akademik 

 

Berdasarkan tabel dari hasil analisis yang disajikan pada tabel ANOVA 

di atas, diperoleh dari baris Regression yaitu nilai Fhitung = 60,308 > Ftabel 3,24 

dan p-value/sig = 0,000 < 0,05 atau hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Artinya 

terdapat pengaruh linear pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik dengan kinerja guru. Hal ini juga bermakna terdapat pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) pelaksanaan supervisi akademik dan 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.25 

Model Summary 
 

Model R R Square Keterangan 

1 0,872 0,760 Ada pengaruh 76% 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik, Pelaksanaan Supervisi 

Akademik 

Berdasarkan tabel hasil output SPSS di atas, uji signifikansi koefisien 

korelasi diperoleh dari tabel Model Summary, terlihat pada baris pertama 

koefisien korelasi (R) = 0,872, sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan 

oleh nilai R square sebesar = 0,760 yang mengandung makna bahwa 76% 
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variabilitas kinerja guru (Y) dapat dijelaskan oleh pelaksanaan supervisi 

akademik (X1) dan kompetensi pedagogik (X2), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 76%. Ini berarti bahwa 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dengan kompetensi 

pedagogik guru berkontribusi sebesar 76% terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 9 Maros, dan sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel (faktor) 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Supervisi Akademik di SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar  

Kepala Sekolah dan Permendiknas Nomor  12 Tahun 2007 tentang standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah, dijelaskan bahwa tugas supervisi kepala 

sekolah meliputi tugas merencanakan program supervisi akademik terhadap 

guru dengan menggunakan pendekatan dan tehnik supervisi yang tepat serta 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

jumlah responden seluruh guru di SMA Negeri 9 Maros sebanyak 41 orang, 

menggunakan instrumen skala pelaksanaan supervisi akademik yang terdiri 

dari 24 pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif 

yaitu 120 dan nilai minimum 81.  

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 41 orang 

responden, 6 orang responden yang menilai sangat rendah dengan 

persentase 15%, terdapat 2 orang responden yang menilai rendah dengan 
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persentase 5%, terdapat 5 orang responden yang menilai sedang dengan 

persentase 12%, terdapat 4 orang responden yang menilai tinggi dengan 

persentase 12%, dan terdapat 24 orang responden yang menilai sangat tinggi 

dengan persentase 59%. Dengan demikikan, berdasarkan nilai rata-rata yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik di SMA 

Negeri 9 Maros sebesar 109,88 berada pada kategori sangat tinggi. 

Indikator dalam pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah di SMA Negeri 9 Maros mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007, terdiri dari 3 

tahap yaitu: 

Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan supervisi akademik 

terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) perencanaan supervisi akademik yang 

berorientasi pada peningkatan mutu sekolah; 2) perencanaan supervisi 

akademik melibatkan para guru; 3) merencanakan instrumen evaluasi dalam 

supervisi akademik; dan 4) merencanakan teknik atau cara yang akan 

diterapkan dalam supervisi akademik. 

Kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan supervisi akademik 

terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) melaksanakan observasi kelas; 2) 

pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan kelas; 3) membimbing 

guru dalam menyusun perangkat pembelajaran; dan 4) membimbing guru 

dalam melakukan analisis evaluasi hasil belajar. 

Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap evaluasi dan tindak 

lanjut supervisi akademik terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) melakukan 

analisis hasil supervisi akademik; 2) menindaklanjuti hasil analisis supervisi 

akademik; 3) melaksanakan pembinaan terhadap hal perbaikan dari hasil 



144 
 

supervisi akademik; dan 4) menyiapkan supervisi akademik selanjutnya 

(semester yang akan datang). 

Adapun pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 

sekolah berdasarkan setiap indikator dari 3 (tiga) aspek dapat dilihat pada 

hasil perhitungan indeks pencapaian jawaban pada angket yang diberikan 

oleh responden. Hasil perhitungan indeks pelaksanaan supervisi akademik 

oleh kepala sekolah pada masing-masing indikator yaitu aspek yang 

mempunyai indeks pencapaian tertinggi adalah aspek tahap evaluasi dan 

tindak lanjut sebesar 92,06,  lalu aspek tahap pelaksanaan sebesar 91,94, 

terakhir aspek tahap perencanaan sebesar 90,65.  

Dari data hasil penelitian di atas ditemukan bahwa pada aspek tahap 

evaluasi dan tindak lanjut sebesar 92,06 yaitu kepala sekolah melakukan 

analisis hasil supervisi akademik, kepala sekolah menindaklanjuti hasil 

analisis supervisi akademik, kepala sekolah melaksanakan pembinaan 

terhadap hal perbaikan dari hasil supervisi akademik, serta kepala sekolah 

menyiapkan supervisi akademik selanjutnya (semester yang akan datang). 

Selanjutnya aspek yang kedua adalah tahap pelaksanaan sebesar 

91,94 yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kelas, kepala sekolah 

melakukan pengamatan proses pembelajaran dalam kunjungan kelas, kepala 

sekolah membimbing guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, serta 

kepala sekolah membimbing guru dalam melakukan analisis evaluasi hasil 

belajar. 

Aspek ketiga dan memiliki indeks pencapaian terendah pada variabel 

pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros adalah aspek Tahap 

Perencanaan guru sebesar 90,65 yaitu kepala sekolah merencanakan 

supervisi dengan berorientasi pada peningkatan mutu sekolah, kepala 
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sekolah melibatkan guru dalam perencanaan supervisi, kepala sekolah 

merencanakan instrumen evaluasi dalam supervisi, serta kepala sekolah 

merencanakan teknik atau cara yang akan diterapkan dalam supervisi. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissyahmai, dkk, 

dengan penelitian berupa studi deskriptif tentang supervisi akademik kepala 

sekolah, menyatakan bahwa supervisi akademik merupakan upaya untuk 

membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran serta membantu guru mengembangkan kemampuan 

profesionalismenya. Bila supervisi akademik merupakan serangkaian 

kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola 

proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindari dari 

prosesnya. Penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran 

sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam 

mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari serangkaian 

kegiatan supervisi akademik. Adapun dari serangkaian kegiatan supervisi 

akademik, meliputi:1 

a. Perencanaan supervisi akademik 

Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terlebih 

dahulu dengan menyusun program perencanaan tahunan maupun semester. 

Menyusun program supervisi yang dimulai dari merencanakan, 

melaksanakan, dan melaporkan hasil supervisi akademik. Agar kepala 

sekolah dapat melaksanakan kegiatan supervisi sesuai jadwal, maka  kepala 

sekolah harus memiliki kompetensi membuat program supervisi akademik. 

Perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen 

                                                             

11Anissyahmai, dkk, “Supervisi Akademik Kepala Sekolah”, Jurnal Manajer 
Pendidikan 11, No. 1 (Maret 2017): h. 93-95.  



146 
 

sesuai kebutuhan untuk melaksanakan supervisi. Program Supervisi  disusun 

dengan latar belakang tuntutan untuk memenuhi implementasi salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai dan dilaksanakan seorang Kepala Sekolah 

yaitu Kompetensi Supervisi 

b. Pelaksanaan supervisi akademik 

Setelah menyusun perencanaan rogram supervisi akademik, maka 

selanjutnya memasuki tahap pelaksanaannya. Pelaksanaan akan berjalan 

baik bila segala rencana yang telah disusun sudah dipersiapkan dengan baik.  

Pelaksanaan supervisi akademik dimulai dengan memeriksa program 

pembelajaran yang dimiliki guru. Selanjutnya kepala sekolah  memberi 

jadwal kapan beliau akan melaksanakan supervisi  atau kunjungan kelas 

untuk mengamati performa guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya di 

dalam kelas. Selanjutnya akan ada pertemuan individual antara kepala 

sekolah  dan guru untuk mendiskusikan hasil supervisi  yang diperoleh 

kepala sekolah. Hal yang dibahas meliputi kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki guru, dan selanjutnya memberikan saran dan solusi terbaik untuk 

memperbaiki dan  meningkatkan kualitas guru  yang bersangkutan. 

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik 

Proses evaluasi merupakan proses yang amat penting.  Dapat 

dikatakan bahwa tidak ada bimbingan efektif tanpa proses evaluasi. Evaluasi 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah bertujuan untuk memperbaiki 

segala hal yang kurang dari kinerja guru di sekolah baik secara akademis 

ataupun tingkah laku keaktivan. Evaluasi supervisi akademik dilakukan oleh 

kepala sekolah dengan berbagai cara, jika evaluasi yang akan disampaikan 

secara bersamaan atau kepada banyak guru, maka evaluasi dilakukan secara 

kelompok atau diadakan rapat pada akhir bulan atau akhir semester, jika 
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evaluasi hanya beberapa orang guru saja maka evaluasi dilakukan secara 

perorangan saja. Evaluasi adalah bantuan yang berkesinambungan untuk 

membantu guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang di embannya. 

Evaluasi supervisi pada dasrnya lebih menekankan kepada upaya bagaimana 

menganalisa para guru dalam rangka memperbaiki kinerjanya yang masih 

kurang serta pemecahan masalah dalam mengerjakan tugas yang 

berhubungan dengan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh guru. Dalam melakukan evaluasi supervisi oleh kepala 

sekolah harus memperlakukan guru sebagai orang yang berpotensi untuk 

maju dan berkembang lebih baik, sehingga tidak terkesan supervisi hanya 

mencari kesalahan guru dalan melaksanakan tugas tetapi lebih diarahkan 

kepada pembinaan secara berkelanjutan. 

Adapun rangkaian kegiatan evaluasi supervisi akademik yang 

dilakukan kepala sekolah saat supervisi adalah menilai program tahunan, 

program semester, silabus, rencana pelaksanaan program pembelajaran, 

pemetaan, kriteria ketuntasan minimal, jurnal guru, buku nilai, kisi-kisi soal,  

analisis nilai, program perbaikan dan pengayaan dan buku sumber yang 

dipakai untuk memberikan materi kepada peserta didik.    

Evaluasi supervisi akademik di lakukan adalah untuk melihat apakah 

suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, atau 

untuk dapat melihat hasil tingkat efisiensi pelaksanaan supervisi yang di 

lakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Evaluasi supervisi akademik juga 

menilai hasil kinerja guru sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan ke 

arah yang lebih baik. 

Tindak lanjut dari hasil kegiatan supervisi akademik merupakan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan supervisi. Didalam kegiatan supervisi akademik 
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tindak lanjut ini sangat diharapkan terjadinya perubahan perilaku yang  

positif  terhadap seorang guru yang pernah disupervisi. Diharapkan adanya 

perubahan-perubahan bahwa seorang guru menjadi guru yang profesional 

dalam mengajar dan mutu pendidikan akan meningkat. 

Kegiatan tindak lanjut merupakan lanjutan dari kegiatan pelaksanaan 

supervisi yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah. dengan demikian 

instrumen penilaian dan catatan tentang kelebihan dan kekurangan guru 

perlu dicatat atau direkam secara objektif oleh supervisor.  Manfaat dari hasil 

penilaianpenilaian dan catatan-catatan tersebut nantinya dapat digunakan 

untuk mengadakan pembinaan, baik secara individu maupun secara 

bersamasama di sekolah.  kepala sekolah sebagai seorang supervisor harus 

melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik, dengan cara: (1) 

melihat kembali catatan-catatan hasil supervisi, (2) melakukan pembinaan 

terhadap guru baik secara individu maupun secara kelompok. Langkah-

langkah pembinaan kemampuan guru hendaknya melalui supervisi akademik 

yaitu dengan menciptakan hubungan yang harmonis, menganalisa kebutuhan 

guru, mengembangkan strategi dan media pembelajaran, menilai 

kemampuan guru, dan merubah program supervisi. 

Tindak lanjut dari hasil supervisi agar memberikan dampak nyata 

untuk meningkatkan profesionalisme guru. yaitu perlu melakukan cara-cara 

dalam menindaklanjuti supervisi akademik sehingga menghasilkan dampak 

nyata yang diharapkan dapat dirasakan oleh warga sekolah dan masyarakat. 

Tujuan tindak  agar guru menyadari kelemahan atau kekurangannya dalam 

proses belajar mengajar, sehingga para guru  berusaha memperbaiki melalui 

pembinaan atau kegiatan seperti pelatihan, seminar, kegiatan MGMP, 

kegiatan KKG dan lainnya. Sedangkan terhadap guru yang belum melengkapi 
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perangkat pembelajaran dengan memberikan teguran lisan. Teguran ini 

diberikan supervisor dalam suasana kemitraan disertai dengan tenggang 

waktu untuk melengkapi perangkat yang kurang. Tindak lanjut dilakukan 

dapat berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru 

yang belum memenuhi standar dan guru diberikan  kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan.   

Hakikat supervisi di atas, menekankan bahwa supervisor dalam hal ini 

kepala sekolah hendaknya memberikan pertolongan, bantuan, bimbingan 

motivasi, dan memberikan arahan kepada guru maupun staf sekolah lainnya 

dalam mengatasi kesulitan. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah Swt. 

sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Māidah/5:2 sebagai berikut: 

َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ   َ ۗاِنَّ اللّهٰ ثِْْ وَالْعُدْوَانِ وَۖات َّقُوا اللّهٰ ىۖ وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ قْوه  …وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِٰ وَالت َّ

Terjemahnya: 
“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.”2 

Ayat di atas, menunjukkan dengan jelas tentang perintah saling tolong 

menolong dalam kebaikan, termasuk menolong guru-guru yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Seorang supervisor 

pembelajaran harus menitik beratkan perhatiaanya pada segala langkah 

perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diputuskan 

bersama.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani Safitri 

dan Mujiati tentang efektifitas pelaksanaan supervisi akademik kepala 

                                                             
2Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 106.  
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sekolah, menyatakan bahwa efektifitas pelaksanaan supervisi akademik 

kepala sekolah pada dilihat dari:3 

a. Perencanaan Supervisi Akademik 

Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dilakukan dengan 

melibatkan guru, kegiatan perncanaan dilakukan dengan cara: (1) 

menentukan jadwal pelaksanaan yakni menyesuaikan dengan program 

kepala sekolah yang lain, (2) menentukan waktu pelaksanaan yakni 

perbulan, triwulan dan persemester, (3) menetukan sasaran kegiatan 

supervisi,  meliputi  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses 

pembelajaran guru di kelas (4) mempersiapkan perlengkapan berupa format 

penilaian dan format pelaporan. Selain memahami penyusunan rencana, 

kepala sokolah juga merancng format laporan. Hal ini dilakukan untuk 

memberian laporan sebagai bukti yang bersifat transparan terhadap seluruh 

tugas yang telah dilaksanakan.  Laporan kegiatan itu   dibuat   setiap   

pelaksanaan   supervisi. Laporan kegiatan itu perlu dibuat agar program 

kerja dapat dikontrol sekaligus sebagai pertanggungjawaban dari setiap 

kepala sekolah/pengawasan dalam melaksanakan kinerjanya. 

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Teknik pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dilakukan 

dalam dua teknik yakni (1) kunjungan kelas dan,  (2) Observasi kelas. Kepala 

sekolah memantau guru dalam membuka pelajaran, menyajikan materi yang 

disesuaikan dengan motode dan media yang digunakan, membangun 

komunikasi dengan siswa melalui tanya jawab dan diskusi, melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaraan di dalam kelas dan penyusunan 

soal yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam 

                                                             

3Apriani Safitri dan Mujiati, “Efektifitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah”,  Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 19, No. 1 (2019): h. 5-9. 
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menguasai materi dan di akhir pembelajaran kepala sekolah memberi contoh 

kepada guru tentang teknik pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta 

didik. Memberi semangat  kepada  guru  untuk  lebih  kreatif dan inovatif 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Supervisi terhadap guru-guru dilakukan oleh kepala  sekolah,  baik  di  

dalam  maupun  di luar kelas dengan tujuan dapat mengembangkan 

profesional guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran oleh guru ditentukan beberapa indikator,  dan  salah  satunya  

adalah perangkat  pembelajaran  (RPP)  jika perangkat ini tidak dirancang 

guru dengan baik maka akan berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran 

yang tidak terarah dan evaluasi hasil belajar siswa menurun. Selain itu 

kemampuan guru dalam mengajar dan menggunakan media juga ikut 

berperan didalam pencapaian pembelajaran. Dengan demikain, RPP, 

kemampuan guru dalam mengajar dan media sangat berperan penting dalam 

proses pembelajaran. 

Dengan demikian, pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah 

mengharapkan guru untuk membuat RPP yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi  dasar,  indikator  keberhasilan, dan materi ajar, 

penyajian materi yang menyenangkan, penggunaan metode yang tepat, 

adanya media sebagai pendukung proses pembelajaran dan tugas yang 

mampu mengukur seluruh kemampuan peserta didik. 

c. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah 

dilakukan dengan dua cara yakni: (1) secara langsung dilakukan dengan cara 

pertemuan individual, berkunjung antar kelas dan menilai diri sendiri, (2) 
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pertemuan tidak langsung dilakukan dengan cara pelatihan, worksop,   loka   

karya,   KKG   dan   KKS.  

Sutisna mengatakan bahwa bantuan pembinaan kepada guru dapat 

diberikan melalui berbagai kegiatan seperti: kunjungan kelas, diskusi  

kelompok, loka karya, seminar, demonstrasi mengajar, bacaan profesional, 

kunjungan antar kelas, atau melalui partisipasi staf dalam pengembangan 

kurikulum dan instruksional atau kegiatan profesi lainnya.4  

Suhardan menyebutkan bahwa pada dasarnya pengawasan 

profesional kepala sekolah bertujuan untuk menciptakan situasi 

pembelajaran kearah yang lebih baik, terutama  membantu  guru  sebagai  

tenaga pelaksana kegiatan mengajar yang berpengaruh terhadap proses 

belajar. 5 

Berdasarkan   uraian   di   atas   maka tindak  lanjut  pelaksanaan  

supervisi akademik kepala sekolah yaitu dengan bentuk pembinaan yang 

diberikan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan saat 

pelaksanaan supervisi akademik  yang  dilakukan  kepala  sekolah. Bentuk 

pembinaan tersebut dilakukan secara personal dimana kepala sekolah 

mengadakan pertemuan secara individual membahas segala kemampuan dan 

kekurangan guru dalam melakukan pembelajaran tentunya komunikasi yang 

dibangun berdasarkan musyawarah tidak menginterogasi atau menggurui. 

Hal dilakukan untuk memberi rasa nyaman bagi guru. Bentuk pembinaan 

yang lain adalah dalam bentuk pelatihan, seminar, dan workshop dimana 

guru dilibatkan didalam kegiatan tersebut, selain kegiatan tersebut KKG 

                                                             

4Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis dan Praktek Profesional 
(Bandung: Angkasa, 2006), h. 224. 

5Dadang Suhardan, Supervisi Professional: Layanan dalam Meningkatkan Pengajaran 
di Era Otonomi Daerah (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 178. 
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merupakan wadah bagi guru untuk banyak belajar mengenai banyak hal 

tentang proses pembelajaran. 

Dengan  demikian  kegiatan pembinaan harus dilakukan secara 

berkelanjutan dan sistematis. Dengan tema yang berkaitan dengan 

permasalahan  yang di alami oleh guru. Masih banyak guru yang belum 

mampu menerapkan beberapa media dalam pembelajarannya utamanya 

adalah media teknologi, minimal guru diberikan bantuan fasilitas laptop dan 

guru diberikan pelatihan bagaimana membuat power point yang menarik, 

menggunakan video atau film dalam pembelajaran dengan demikian 

pembelajaran akan efektif, inovatif dan menyenangkan. 

2. Kompetensi Pedagogik Guru SMA Negeri 9 Maros 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 

bahwa guru memiliki 4 kompetensi, salah satunya yaitu kompetensi 

pedagogik. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, pemanfaatan tekhnologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Dari beberapa indikator tersebut, penelitian ini membatasi 

indikator yang diteliti yakni perencanaan pembelajaran dan pemanfaatan 

teknologi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

kompetensi pedagogik dengan jumlah responden seluruh guru di SMA Negeri 

9 Maros sebanyak 41 orang, menggunakan instrumen skala kompetensi 

pedagogik guru yang terdiri dari 12 pernyataan, maka diperoleh nilai 

maksimum dari analisis deskriptif yaitu 60 dan nilai minimum 38.  
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Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 41 orang 

responden, 3 orang responden yang menilai sangat rendah dengan 

persentase 7%, terdapat 5 orang responden yang menilai rendah dengan 

persentase 12%, terdapat 6 orang responden yang menilai sedang dengan 

persentase 15%, terdapat 6 orang responden yang menilai tinggi dengan 

persentase 15%, dan terdapat 21 orang responden yang menilai sangat tinggi 

dengan persentase 51%.  

Indikator kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros terdiri dari 

2 indikator, yaitu: 

Pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mencakup 

tiga kegiatan yaitu: a) identifikasi kebutuhan; b) perumusan kompetensi 

dasar; dan d) program pembelajaran. Adapun penjabaran sebagai berikut: 

a. Identifikasi Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya 

dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk 

mencapai tujuan. Pada tahap ini, guru melibatkan peserta didik untuk 

mengenali, menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-

sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. 

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan 

memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari 

kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan sebagai 

berikut:  
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1) peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar 

berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan 

diperoleh melalui kegiatan pembelajaran,  

2) peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebututhan 

belajar,  

3) peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan 

kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.  

Berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan belajar bagi 

pembentukan kompetensi peserta didik, baik secara kelompok maupun 

perorangan, kemudian diidentifikasi sejumlah kompetensi untuk dijadikan 

bahan pembelajaran. 

b. Identifikasi Kompetensi  

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, 

dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam 

pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula 

terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media 

pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Oleh sebab itu 

setiap kompetensi harus merupakan panduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir 

dan bertindak.  

Dari uraian di atas penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan 

secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan 

mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. 

 



156 
 

c. Program Pembelajaran 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran 

jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan 

proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi 

dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu 

belajar dan daya dukung lainnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan suatui sistem, yang terdiri atas komponen-komponen 

yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat 

langkahlangkah pelaksanaanya untuk membentuk kompetensi. 

Kedua, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi 

pada waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk 

memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Sehubungan 

dengan hal itu, guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran 

menggunakan teknologi sebagai media. Jadi, seorang guru diharapkan bisa 

menguasai sumber belajar yang berhubungan dengan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi pembelajaran mencakup sumber belajar, metode dan 

media pembelajaran.   

Pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru juga telah 

terbukti kebenarannya berdasarkan hasil penelitian ini. Hal ini sesuai dengan 

hasil temuan Hartana (2013) dalam penelitiannya bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan variabel yang dapat berkontribusi terhadap kinerja 

guru secara positif dan signifikan yang menandakan bahwa akan terjadi 

peningkatan pada kinerja guru apabila kompetensi pedagogik ditingkatkan 

yang berpengaruh signifikan secara statistik. Lebih lanjut, temuan penelitian 

yang dihasilkan oleh Nurdianti (2017) yang membuktikan bahwa kinerja 



157 
 

guru dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik sebesar 30,3%. Selain itu, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Paida (2018) dan Rasam et al. (2019) 

mendapatkan hasil bahwa kinerja yang dicapai oleh guru dipengaruhi oleh 

kompetensi pedagogik. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan hasil 

temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan faktor determinan terhadap kinerja. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa apabila guru memiliki kompetensi pedagogik yang 

baik dan mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugasnya akan 

meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, semakin baik kompetensi 

pedagogik seorang guru, kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. 

Fasilitas pendidikan pada umunya mencakup sumber belajar, sarana 

dan prasarana sehingga peningkatan fasilitas pendidikan harus ditekankan 

pada peningkatan sumber-sumber belajar, baik kuantitas maupun 

kualitasnya, sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan dewasa ini. 

Sehubungan dengan itu, peningkatan fasilitas laboratorium, perpustakaan, 

atau ruang-ruang belajar khusus seperti ruangan komputer, sanggar seni, 

ruang audio dan video seyogianya semakin menjadi faktor-faktor yang 

diperhatikan dalam peningkatan fasilitas pembelajaran. 

Bagaimana mendidik peserta didik adalah mengembangkan potensi 

kemanusiaannya, sehingga mampu berbuat sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan, seperti nilai keagamaan, keindahan, ekonomi, pengetahuan, 

teknologi, sosial dan kecerdasan. Teknologi pembelajaran merupakan sarana 

pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi 

materi pembelajaran, dan variasi budaya. Dalam hal ini guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengorganisir, menganalisis dan memilih informasi 
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yang paling tepat dan berkaitan langsung dengan pembentukan kompetensi 

peserta didik serta tujuan pembelajaran. Dengan penguasaan guru terhadap 

standar kompetensi dalam bidang teknologi pembelajaran dapat dijadikan 

salah satu indicator standar dan sertifikasi kompetensi guru.  

Adapun pencapaian kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros 

berdasarkan setiap indikator dari 2 (dua) aspek dapat dilihat pada hasil 

perhitungan indeks pencapaian jawaban pada angket yang diberikan oleh 

responden. Hasil perhitungan indeks pencapaian kompetensi pedagogik guru 

pada masing-masing indikator yaitu aspek yang mempunyai indeks 

pencapaian tertinggi adalah aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran 

sebesar 91,04, kemudian aspek perencanaan pembelajaran sebesar 87,23. 

Dengan demikikan, diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros pada kategori sangat tinggi. 

Aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran sebesar 91,04 yaitu guru 

menggunakan sumber belajar dengan memanfaatkan buku paket dan buku 

elektronik, guru menerapkan metode pembelajaran, dan guru menggunakan 

media pembelajaran. 

Selanjutnya aspek yang kedua adalah perencanaan pembelajaran 

sebesar 87,23, yaitu guru mengidentifiksi kebutuhan peserta didik dalam 

belajar, merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, 

dan menyusun program pembelajaran.  

Jadi dapat disimpukan bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

praksis perilaku kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi 

pedagogik mencakup kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik 

secara optimal. Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu kompetensi 

yang mutlak perlu dikuasai guru karena kompetensi pedagogik hakikatnya 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kegiatan 
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pembelajaran yang mendidik adalah unjuk kerja guru yang menunjukkan 

kemamampuan menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang 

mendidik secara lengkap. uru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan 

potensinya secara optimal. Guru mampu menyusun dan menggunakan 

berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK). 

Dalam hal ini penjelasan kompetensi pedagogik seperti dalam surat 

an-Nahl ayat 4. Allah Swt., berfirman: 

 

ُُوْنَ  ََّّ ََ ْْ يَ تَ  ُِ ْْ وَلَعَلَّ ِِ ْْ َ للِنَّاسِ مَا نُ زٰلَِ  الَِ ُِۗ وَانَْ زلَْنَآ الَِْْكَ الذكَُِْٰ لتُِ بَيِّٰ تِ وَالزُّبُ  بِِلْبَ ِْٰنه

Terjemahnya: 
“Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas 
(mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan aż-Żikr (Al-Qur’an) 
kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah 
diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”6 

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan tentang ayat di 

atas, bahwa rasul yang Kami utus sebelummu itu semua membawa 

keterangan-keterangan yakni mukjizat-mukjizat nyata yang membuktikan 

kebenaran mereka sebagai rasul, lalu menarik pelajaran untuk kemaslahatan 

duniawi dan ukhrawi mereka.7 

Dari ayat 44 surat an-Nahl di atas, jika dihubungkan dengan 

kompetensi guru adalah setiap guru wajib memahami setiap bahan ajar 

materi yang akan disampaikan seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad saw kepada umatnya. Bagi guru, bahan ajar materi yang 

disampaikan sangat berguna bagi peserta didik dalam memahami pelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Hasrita Lubis dengan judul 

“Kompetensi Pedagogik Guru Professional”, menyatakan bahwa kompetensi 

                                                             
6Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 272. 
7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Terj) (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237.   
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Pedagogik merupakan kompetensi unik, yang akan membedakan keunikan 

profesi guru dengan profesi lainnya. Kompetensi ini yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan proses dan capaian pembelajaran peserta didik.8  

Lanjut Hasriati menyatakan bahwa guru memanfaatkan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran seperti 

berikut: 

a. Melaksanakan aktivitas pembelajaran mengikuti rancangan yang telah 

disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut menunjukkan 

bahwa guru mengerti tentang tujuan/capaian pembelajaran,  

b. Melaksanakan aktivitas pembelajaran tujuanya untuk 

membantu/mendampingi proses pembelajaran peserta didik, bukan 

untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan,  

c. Mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan yang 

tingkat kesulitannya sama) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan 

belajar peserta didik, 

d. Menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan 

proses pembelajaran, bukan bermaksud menunjukkan kesalahan yang 

harus dikoreksi, 

e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik,  

f. Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik,  

                                                             

8Hasrita Lubis, “Kompetensi Pedagogik Guru Profesional”, Best Journal (Biology 
Education Science & Technology) 1, No. 2 (September, 2018): h. 16  
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g. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk 

dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat 

termanfaatkan secara produktif dari awal hingga akhir proses 

pembelajaran, 

h. Mampu menggunakan audio‐visual (termasukTIK) untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan iklim kelas,  

i. Memberikan banyak kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk 

bertanya, mempraktikkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain,  

j. Mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah 

informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap 

materi sebelumnya,  

k. Menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio‐visual (termasuk TIK) 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, 

l. Rancangan pembelajaran yang di susun guru yang profesional telah 

memprediksi capaian pembelajaran berdasarkan identifikasi karakter 

seluruh peserta didik dikelas. Kesempatan belajar bagi seluruh peserta 

didik uktuk mengesistensikan potensinya telah diperkirakan guru 

berdasarkan identifikasi karakteristik peserta didik decara 

berkelanjutan.9 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai 

pembelajaran yang efektif guru menggunakan audio-visual (TIK) dengan 

kelas yang dikelola secara kondusif, sehingga peserta didik mendapat 

                                                             

9Hasrita Lubis, “Kompetensi Pedagogik Guru Profesional”, h. 18-19.  
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kesempatan yang luas untuk bertanya, memperaktikkan dan berinteraksi 

sesama teman belajarnya. Dengan demikian, guru mampu meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diki Soemantri 

dengan judul “Abad 21 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru”, menyatakan 

bahwa guru harus memiliki kompetensi seperti keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, hal ini merupakan tugas utama dari 

seorang guru. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, 

salah satunya kompetensi pedagogik. Standar sekolah abad 21 atau bisa 

disebut dengan abad digital dimana semua kegiatan kehidupan selalu 

berkaitan dengan teknologi digital, maka diperlukan penerapan teknologi 

dalam kegiatan belajar mengajar. Zaman yang serba digital ini seorang guru 

suka atau tidak suka akan menghadapi peserta didik yang lahir dan 

berkembang di zaman digital ini, maka seorang guru harus memiliki 

pengetahuan atau literasi teknologi yang luas dan tinggi. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mendorong seorang pendidik harus 

melaksanakan pekerjaannya dengan kompeten.10 

Jadi untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 seorang guru 

dituntut untuk menggunakan pembelajaran khusus contohnya menggunakan 

kemajuan teknologi dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran yang 

dilakukan disekolah dasar yang sebelumnya hanya menonton dan 

mengamati kemajuan teknologi suka atau tidak suka harus menggunakan 

teknologi dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

diperlukan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya semua aspek 

yang ada dalam pedagogik. Dalam hasil penelitian bahwa guru harus 

                                                             

10Diki Soemantri, “Abad 21 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru”, Jurnal 
Penelitian Pendidikan dan Ekonomi 18, No. 2 (Juli 2021): h. 188-189.  
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mempunyai kemampuan dalam mengetahui bagaimana ilmu mendidik anak. 

Dan ada beberapa hambatan dalam mengembangan kompetensi pedagogik 

yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya wawasan pedagogik, serta 

kurangnya update penggunaan TIK. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

pengembangan kompetensi pedagogik bagi guru sangat penting untuk 

diupayakan. 

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Aulia Akbar 

dengan judul “Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru”, menyatakan bahwa 

dalam praktiknya ada satu kompetensi yang membedakan antara guru dan 

profesi lainnya yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 

merupakan kompetensi yang mutlak dimiliki oleh guru sekaligus kompetensi 

ini merupakan kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya. 

Kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang luas serta 

mendalam mengenai karakteristik dan psikologi peserta didik. Dengan 

menguasai kompetensi ini diharapkan guru dapat lebih efektif dan efisien 

dalam berinteraksi dengan peserta didik serta dapat memecahkan 

permasalahan yang terjadi pada peserta didik.11 

Menurut Meutia, ddk. Seorang guru harus memiliki kompetensi 

pedagogik, dimana seorang guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran, baik dalam mengelola, melaksanakan pembelajaran dan 

melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini menuntut 

seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri peserta didik yang 

berhubungan dengan pembelajaran.12 

                                                             

11Aulia Akbar, “Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru”, Jurnal Pendidikan Guru 2, 
No. 1 (Januari 2021): h. 23.  

12H. Meutia, dkk, ”Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Menerapkan Penilaian 
Kinerja Untuk Menilai Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika”, Jurnal Peluang 
1, No. 2 (April 2013): h. 20.   
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Adapun kompetensi pedagogik tersebut meliputi:  

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. emfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki 

f. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

g. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran.13 

Menguatkan pemaparan di atas Permendiknas No.16 Tahun 2007 

tentang Standar pendidik dan Kependidikan memaparkan bahwa, 

kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran siswa yang sekurangkurangnya meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan 

mengelola pembelajaran)  

b. Pemahaman terhadap peserta didik  

c. Perancangan pembelajaran  

                                                             

13I. Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 
2012), h. 22 
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d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis  

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran  

f. Evaluasi hasil belajar 

g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.14  

Begitu penting eksistensi kompetensi pedagogik bagi sorang guru 

hingga kualitas dari seorang guru dapat diukur sejauh mana penguasaan 

kompetensi tersebut. Maka dari itu seorang guru haruslah terus 

mengambangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Pengembangan 

kompetensi menurut dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Rajin Membaca Buku-Buku Pendidikan 

Dengan membaca seseorang dapat mengerti dan memahami suatu 

materi maupun permasalahan. Guru sebagai seorang yang selalu berinteraksi 

dengan siswa yang selalu berkembang seyogyanya terus mengembangkan 

pengetahuan. Hal ini sangatlah penting karena dengan membaca guru dapat 

mengerti permasalahan yang terjadi pada siswa serta mengetahui bagaimana 

pemecahannya. Dengan membaca buku-buku pendidikan terutama yang 

berhubungan pembelajaran mulai dari penguasaan karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, 

terori belajar, kurikulum, teknologi pembelajaran, yang menjadikan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

b. Membaca dan Menulis Karya Ilmiah   

Membaca dan menulis karya ilmiah merupakan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh seorang guru dimana dengan membaca dan menulis karya 

ilmiah akan dapat memperluas dan memperdalam pengatahuan guru akan 

                                                             

14J. Suprihatiningrum, Guru  Profesional :  Pedoman  Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 
Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 101. 



166 
 

suatu bidang permasalahan yang dihadapinya. Dengan menulis juga dapat 

mengasah daya nalar sehingga lebih peka terhadap permasalahan yang 

terjadi, selain itu dengan menulis karya ilmiah dapat menmbah pengalaman 

dalam memperdalam keterampilan guru menyusun rancangan 

pembelajaran secara sistematis. 

c. Mengikuti Berita Aktual dari Media Pemberitaan 

Update terhadap perkembangan masa kini merupakan suatu tuntutan 

yang tidak bisa diabaikan. Perkembangan zaman yang semakin modern akan 

melahirkan permasalahan serta solusi yang baru. Sebagai seorang guru yang 

baik haruslah dapat mengikuti apa yang terjadi pada lingkungan sekitar 

maupun masyarakat global agar dapat mengikuti perkembangan siswa 

dengan baik. Mengetahui model pembelajaran terbaru serta media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembalajaran.    

d. Mengikuti Pelatihan 

Salah satu cara dalam mengupgrade pengetahuan dan keterampilan 

adalah mengikuti pelatihan. Pelatihan biasanya diselenggarakan oleh 

lembaga yang profesional atau instansi terkait yang ditunjuk pemerintah 

dalam mensosialisasikan suatu kebijakan. Dengan mengikuti pelatihan ini 

guru dapat menambah keterampilan dalam hubungannya dengan tugas yang 

sedang diemban. Pelatihan mengenai model pembalajaran atau sosialisasi 

kurikulum dapat juga diselanggarakan oleh interen sekolah. Kepala sekolah 

maupun pengawas menjadi pemeteri bagi buru-guru.15  

Itulah beberapa cara dalam meningkatakan kompetensi pedagogik 

yang dapat dilakukan oleh guru. Namun demikian, kegiatan tersebut di atas 

                                                             

15N. Asmarani, “Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar”, Jurnal 
Administrasi Pendidikan 2, No. 1 (Juni 2014):h. 504-505. 
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haruslah dilakukan secara berkelanjutan. Updating terhadap sesuatu yang 

baru haruslah selalu dilakukan guru demi menjaga kualitas dalam 

menjalankan kewajiban.    

3. Kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja 

guru dengan jumlah responden seluruh guru di SMA Negeri 9 Maros 

sebanyak 41 orang, menggunakan instrumen dokumen hasil penilaian 

kinerja guru (PKG) maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif 

yaitu 97 dan nilai minimum 73.  

Indikator kinerja guru mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 

2005 pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Sehingga untuk melihat kinerja para guru SMA Negeri 9 Maros 

terdiri atas 3 indikator, yaitu: 

Pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tahap merencanakan 

kegiatan pembelajaran terdiri atas 5 sub indikator, yaitu guru: 1) menyusun 

rencana pembelajaran; 2) merumuskan tujuan pembelajaran; 3) memilih dan 

mengembangkan bahan ajar; 4) merumuskan kegiatan pembelajaran; dan 5) 

merencanakan penilaian. 

Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap melaksanakan 

kegiatan pembelajaran terdiri atas 5 sub indikator, yaitu guru: 1) membuka 

pembelajaran; 2) menyampaikan materi; 3) menggunakan metode dan media 

pembelajaran; 4) membimbing peserta didik dalam belajar; dan 5) menutup 

pembelajaran. 
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Ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tahap menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran terdiri atas 4 sub indikator, yaitu: 1) 

melakukan evaluasi selama proses pembelajaran; 2) menganalisis hasil 

evaluasi pembelajaran; 3) melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi; dan 4) 

Memberikan bimbingan terhadap hasil belajar peserta didik. 

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 41 orang 

responden, tidak ada yang dinilai sangat rendah kinerjanya oleh kepala 

sekolah, terdapat 6 orang responden yang kinerjanya dinilai rendah dengan 

persentase 15%, terdapat 4 orang responden kinerjanya dinilai sedang 

dengan persentase 10%, terdapat 17 orang responden kinerjanya dinilai 

tinggi dengan persentase 41%, dan terdapat 14 orang responden kinerjanya 

dinilai sangat tinggi dengan persentase 34%.  

Adapun pencapaian kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdasarkan 

setiap indikator dari 3 (tiga) aspek dapat dilihat pada hasil perhitungan 

indeks pencapaian pada dokumen hasil penilaian kinerja guru. Hasil 

perhitungan indeks pencapaian kinerja guru SMA Negeri 9 Maros pada 

masing-masing indikator yaitu aspek yang mempunyai indeks pencapaian 

tertinggi adalah aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran sebesar 95,7, 

lalu aspek merencanakan kegiatan pembelajaran sebesar 94,97, terakhir 

aspek menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sebesar 93,22. Dengan 

demikikan, diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros pada kategori sangat tinggi. 

Aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran sebesar 95,7 yaitu guru 

membuka pembelajaran, menyampaikan materi, menggunakan metode dan 

media pembelajaran, membimbing peserta didik dalam belajar, dan menutup 

pembelajaran. 
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Selanjutnya aspek yang kedua adalah merencanakan kegiatan 

pembelajaran sebesar 94,97 yaitu guru menyusun rencana pembelajaran, 

merumuskan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan ajar, 

merumuskan kegiatan pembelajaran, dan merencanakan penilaian. 

Aspek ketiga dan memiliki indeks pencapaian terendah pada variabel 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah aspek menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran sebesar 93,22 yaitu guru melakukan evaluasi selama 

proses pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi pembelajaran, melakukan 

tindak lanjut dari hasil evaluasi, dan memberikan bimbingan terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

Jadi, dapat disimpukan bahwa kinerja guru merupakan hasil, 

kemajuan dan prestasi kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik 

dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Dalam usaha meningkatkan kualitasnya, guru harus selalu dibina dan 

dikembangkan secara  berkelanjutan. Allah Swt., berfirman dalam surat al-

Qasas/28:26:  

ُْتَ الْقَوِيُّ الََْمِ يُّْ  ُْهُ اِۖنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَ بََتِ اسْتَأْجِ مَا يٰهٓ ُِ ى  قَالَتْ اِحْده
Terjemahnya: 

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, 
pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau 
pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”16 

Ayat ini menjadi pemantik bagi guru dan kepala sekolah untuk 

bekerja secara profesional. Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah seorang 

dari kedua putri Nabi Syu‟aib berkata: “Wahai Ayah, pekerjakanlah pemuda 

itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji! 

                                                             
16Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 388.  
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Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan, karena 

tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya. Dalam ayat ini “kuat dan dapat 

dipercaya” menjadi indikator profesionalitas. Profesionalitas yang dimaksud 

adalah kemampuannya dalam memahami pembelajaran, mengatur kelas, 

memahami psikologi anak, keterampilan menerapkan strategi dan metode 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, teknik mengajar lainnya 

yang efektif yang meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran.  

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Lailatussaadah dengan judul 

“Upaya Peningkatan Kinerja Guru”, menyatakan bahwa baik tidaknya kinerja 

guru dapat dilihat dari pelaksanaan kompetensi-kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru disamping memiliki kualifikasi akademik. Peningkatan 

kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, baik 

melalui program sertifikasi guru, melakukan pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. kinerja 

guru yang berkualitas  akan berpengaruh pada mutu pembelajaran, mutu 

lulusan, mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan.17 

Peningkatan kinerja guru mempunyai kedudukan yang terpenting 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan 

berefek kepada mutu lulusan dan akan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan 

berbagai hal untuk mendongkrak dan meningkatkan kompetensi guru agar 

guru memiliki kinerja yang baik. Diantaranya adalah dengan memberikan 

                                                             

17Lailatussaadah, “Upaya Peningkatan Kinerja Guru’, Jurnal Intelektualita 3, No. 1 
(Januari-Juni 2015): h. 15. 
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peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mewajibkan kepada 

guru menempuh pendidikan minimal strata satu, memberikan pelatihan dan 

seminar dan memberikan tunjangan serfikasi. 

Dengan demikian, kinerja guru yang baik akan memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, 

untuk itu selaku pengajar guru dituntut melaksakan tugasnya dengan 

bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk 

mencapai suatu kinerja yang optimal guru haruslah berusaha 

mengembangkan serta menciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Guru benar-benar dituntut untuk 

memiliki kinerja yang tinggi, karena dengan memiliki kinerja yang tinggi 

maka tingkat sumber daya manusia di Indonesia akan semakin baik apalagi 

di kalangan generasi muda sehingga terciptanya generasi yang cerdas, dan 

mampu menjawab tantangan yang datang kelak. 

Upaya peningkatan kualitas guru tersebut didasarkan pada 

terdapatnya kelemahan-kelemahan yang dialami oleh guru. Faktor utama 

yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa sehubungan 

dengan ujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas utama mengajar (teaching), yaitu:  

a. rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran,  

b. kurang kemahiran dalam mengelola kelas,  

c. rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian 

tindakan kelas,  

d. rendahnya motivasi berprestasi,  

e. kurang disiplin,  
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f. rendahnya komitmen profesi,  

g. serta rendahnyya kemampuan manajemen waktu.18 

Berkaitan dengan hal ini Mangkunegara mengemukakan bahwa 

kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang hendak 

dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawabnya selaku pengajar, dengan kata lain guru haruslah semaksimal 

mungkin mengerjakan tugasnya tanpa mengenal kata menyerah dalam 

melaksanakan tugasnya. Kinerja juga diartikan sebagai prestasi yang nampak 

sebagai keberhasilan kerja dari seseorang, namun prestasi yang dimaksud 

bukanlah prestasi yang berkaitan dengan banyaknya kejuaraan yang 

diperoleh guru tersebut melainkan keberhasilan yang salah satunya tampak 

dari suatu proses belajar mengajar. Keberhasilan kinerja guru juga 

ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang dalam bidang 

tersebut.19  

Kinerja guru yang baik merupakan implementasi dari rencana yang 

telah ditetapkan, implementasi kinerja yang dilakukan oleh guru yang 

memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan, kompetensi, motivasi, 

tanggung jawab dan kepentingan  dalam mencapai tujuan. 

Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 pasal  1 disebutkan bahwa 

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. Lebih lanjut dalam pasal 25 ditegaskan bahwa 

“beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

                                                             

18E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan, h. 9. 

19Anwar Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 67. 
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan”. 

Berdasarkan isyarat dari pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

kinerja guru adalah unjuk kerja yang ditunjukkan oleh guru baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang ditampilkan selama proses belajar mengajar 

berlangsung dengan indikator meliputi kemapuan merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran 

secara efektif.  

Hal ini senada dengan pendapat Sanjaya bahwa kinerja guru berkaitan 

dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil 

belajar peserta didik. Sebagai perencana maka guru harus mampu mendesain 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai pengelola 

maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator 

maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

peserta didik.20 

Berdasarkan pendapat tersebut tergambar bahwa kinerja guru adalah 

kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya. Dengan kata lain, kinerja guru dalam proses belajar mengajar 

adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

yang memiliki keahlian mendidik peserta didik dalam rangkapembinaan 

peserta didik untuk tercapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dikatakan baik 

                                                             

20Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 
h. 13-14. 
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dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai dalam kegiatan  pembelajaran 

telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad 

Muspawi dengan judul “Strategi Peningkatan Kinerja Guru”, menyatakan 

bahwa kinerja guru adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan 

guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah selama 

melakukan aktivitas pembelajaran dan dapat memberikan dorongan serta 

pengaruh kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 

berjalan dengan baik  serta sesuai dengan yang diharapkan, yang 

ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya.21 

Kinerja guru merupakan gambaran tentang sikap, keterampilan, nilai, 

dan pengetahuan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang 

ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Kinerja 

guru adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu 

perbuatan yang ditampilkan guru selama melakukan aktivitas pembelajaran. 

Kinerja guru merupakan faktor atau kunci utama yang harus di miliki agar 

dapat mencapai tujuan pendidikan secara komprehensif, sebab itulah yang 

menjadi alasan pemerintah menyelenggarakan penilaian kinerja guru.  

Yamin & Maisah mengatakan kinerja guru berkaitan dengan aktitivas 

menyeluruh guru dalam tanggung jawabnya sebagai seseorang yang 

mengemban amanah dan tanggung jawab dalam mengajar, mendidik, 

membina, dan mengembangan para peserta didik ke arah kesuksesan yang 

dituju.22 

                                                             

21Mohamad Muspawi, “Strategi Peningkatan Kinerja Guru’, Jurnal Ilmiah Universitas 
Batanghari Jambi (JIUBJ) 21, No. 1 (Februari 2021): h. 101.  

22Martinis Yamin & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada, 
2017), h. 87.  
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Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adakalanya 

faktor tersebut bisa berasal dari diri sendiri berupa masih rendahnya 

motivasi kerja, pengetahuan, dan wawasan. Dapat pula berasal dari diri 

berupa rekan kerja, pimpinan, dan lingkungan di sekitar tempat kerja. 

Biasanya guru dapat terpengaruh oleh semangat kerja rekan kerjanya, 

lingkungan kerja yang nyaman juga akan sangat berpengaruh terhadap 

semangat kerja guru, lingkungan kerja yang kotor dan tidak menarik juga 

akan berpengaruh terhadap semangat kerja. Kemimpinan kepala sekolah 

juga sangat berpengaruh terhadap kinerja guru, karena kepala sekolah 

merupakan orang yang mengatur, mempengaruhi, dan memberikan motivasi 

terhadap kinerja guru. Oleh karenanya kinerja guru yang baik tidak terlepas 

dari peran strategis kepala sekolah selaku pemimpin tertinggi di sekolah, 

kepala sekolah harus dapat menuntun guru, memberikan motivasi, mengenal 

lebih dekat, menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.  

Aspek yang dinilai dalam menentukan kinerja seorang guru menurut 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No 16 tahun 2009, seorang guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan: 

(1) menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; (2) 

menyusun silabus pembelajaran; (3) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran; (4). melaksanakan kegiatan pembelajaran; (5) menyusun alat 

ukur/soal sesuai mata pelajaran; (6) menilai dan mengevaluasi proses dan 

hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; (7) menganalisis hasil 

penilaian pembelajaran; (8) melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan 

pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; (9) menjadi 

pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat 
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sekolah dan nasional; (10) membimbing guru pemula dalam program 

induksi; (11) membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler 

proses pembelajaran; (11) melaksanakan pengembangan diri; (12) 

melaksanakan publikasi ilmiah; dan (13) membuat karya inovatif.  

Indikator penilaian kinerja guru seperti yang terdapat pada Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 di atas, 

dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kemampuan seseorang dalam 

mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan 

pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu, (2) Kemampuan guru dapat 

dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, (3) Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan 

aktivitas belajar peserta didik di kelas, (4) Kemampuan melakukan evaluasi/ 

penilaian pembelajaran. 

Hasil pekerjaan guru dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh peserta 

didik. Dalam konteks pembelajaran sistem evaluasi menjadi tolak ukur untuk 

manilai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan, yang mana sistem evaluasi tidak hanya berbentuk tugas, ulangan 

melainkan guru-guru juga menilai peserta didik dari segi afektif, kongnitif 

dan psikomotorik. Oleh karena itu, seorang guru perlu melakukan evaluasi 

terhadap belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan peserta didik tersebut dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

di kelas. tapi bukan hanya peserta didik saja yang harus dievaluasi melainkan 

guru juga harus dievaluasi untuk mengetahui apakah sudah maksimal dalam 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau sebaliknya. 
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Menurut Musbikin adapun upaya yang dapat dilakukan kepala 

sekolah untuk meningkatkan kinerja guru yaitu: 

a. Membina kinerja guru 

Mengikutsertakan para guru dalam kegiatan seminar atau kepelatihan 

yang telah diprogramkan oleh pemerintah atau yang diadakan oleh sekolah. 

Melalui kegiatan seminar atau kepelatihan maka guru akan mendapatkan 

banyak pengetahuan dan guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Manfaat dari pembinaan kinerja guru yaitu: 1) Memberikan 

pengetahuan dan ilmu untuk meningkatkan kinerja guru; 2) Memberikan 

pedoman kepada guru-guru; 3) Meningkatkan kesadaran kepada guru akan 

pentingnya kinerja guru yang baik untuk keberhasilan pendidikan.  

b. Mengawasi kinerja guru 

Kepala sekolah dapat melakukan pengawasan dengan melakukan 

kunjungan kelas untuk melihat kinerja guru saat kegiatan pembelajaran. 

Dengan cara ini kepala sekolah dapat melihat dan menilai secara langsung 

bagaimana kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah dapat 

mengamati dan memahami sisi kelebihan dan kekurangan guru dalam 

mengajar, untuk kemudian sebagai bahan pengambilan kebijakan yang tepat. 

Pengawasan ditujukan tidak hanya terhadap tindakan guru ketika mengajar, 

tetapi juga meliputi berbagai hal dalam keseharian guru, termasuk mengenai 

sikap kepribadian, dan masalah perlengkapan mengajar. 

c. Memberikan motivasi 

Kepala sekolah memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja 

guru, pemberian motivasi dari kepala sekolah dapat berdampak positif 

terhadap kinerja guru karena motivasi merupakan salah satu cara untuk 
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membangun semangat guru. Pemberian penghargaan dan memberikan 

hadiah merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan terhadap guru 

yang berprestasi. Dengan memberikan penghargaan guru dapat termotivasi 

untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Diantara hal yang dapat kepala 

sekolah lakukan untuk memotivasi guru adalah pertama memberikan reward 

dan punishment, mengajak guru untuk bekerja secara ikhlas, meningkatkan 

fasilitas kerja, serta menjaga kedekatan dengan para guru. 

d. Mengevaluasi kinerja guru 

Kegiatan mengevaluasi kinerja guru oleh kepala sekolah bertujuan 

untuk memperbaiki kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat 

evaluasi kinerja guru: 1) Untuk memahami secara faktual kinerja guru; 2) 

Untuk meningkatkan kinerja guru; 3) Untuk mengetahui keberhasilan 

kegiatan belajar; 4) Untuk melakukan perbaikan kegiatan belajar. Kepala 

sekolah bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi guru dan dia 

sendiri harus berbuat baik.  

Kepala sekolah juga harus menjadi contoh, bersikap sabar dan 

pengertian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik peran 

dari seorang kepala sekolah maka akan dapat mengembangkan kinerja guru 

ke arah yang lebih baik, sehingga guru dapat menjadi tenaga pendidik yang 

profesional dalam peningkatan mutu pengajaran di sekolah.23 

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Ahmad Zubair, 

dkk, dengan judul “Manajemen Peningkatan Kinerja Guru”, menyatakan 

bahwa Manajemen peningkatan kinerja guru akan dapat sesuai dengan 

harapan apabila didasari dengan manajemen yang baik, dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya, serta masalah 

                                                             

23I. Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah yang Hebat (Riau: Zenafa, 2013) h. 24-25. 
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yang ditemukan dalam manajemen. Kinerja guru adalah persepsi guru 

terhadap prestasi kerja guru yang berkaitan dengan kualitas kerja, tanggung 

jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa. Kompensasi yang diberikan 

kepada guru sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, motivasi 

kerja, dan hasil kerja.24 

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja guru 

antara lain: 1) menerima kehadiran guru dengan baik; 2) memberi tugas 

mengajar baru sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dikuasi oleh guru; 

3) membentuk dan melaksanakan kelompok kerja guru bidang studi dan 

musyawarah guru bidang studi sejenis (MGMP) sebagai wadah bagi guru 

untuk berdiskusi merencanakan masalah dan memecahkan masalah yang 

terjadi di kelas; 4) melakukan supervisi administrasi dan akedemik terhadap 

guru sebagai bahan perbaikan dan menentukan kebijakan; 5) melakukan 

pembinaan baik bersifat administratif, akademik, maupun karier guru; 6) 

memberi kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan baik yang 

dilaksanakan di sekolah, kabupaten, propinsi maupun pada tingkat nasional; 

7) memberi reward (penghargaan) pada guru yang berprestasidan 

memberikan hukuman pada guru yang malas dan bermasalah; 8) memberi 

tugas tambahan pada guru; 9) membentuk ikatan keluarga di sekolah 

masing-masing dengan pertemuan dilaksanakan di rumah anggota ikatan 

keluarga. 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kinerja guru yaitu, personil program mendiskusikan untuk menetapkan 

program dan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan  

                                                             

24Ahmad Zubair, dkk, “Manajemen Peningkatan Kinerja Guru’, Jurnal Manajer 
Pendidikan 11, No. 4 (Juli 2017): h. 305.  
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mengikutsertakan guru  dalam  berbagai pendidikan dan pelatihan, 

mengaktifkan forum MGMP, menyediakan fasilitas yang diperlukan dan 

melakukan pengawasan, mendorong/mengarahkan. Upaya yang dilakukan 

kepala sekolah tersebut ternyata efektif. 

 
4. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik terhadap Kinerja 

Guru SMA Negeri 9 Maros 

Diperoleh hasil uji normalitas pelaksanaan supervisi akademik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros diketahui Shapiro-Wilk 

signifikansi sebesar 0,075 dengan menggunakan taraf  signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,075 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data pelaksanaan supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdistribusi normal. Kemudian 

didapatkan hasil analisis uji linearitas dari baris Deviation from Linearity 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,065 dengan menggunakan taraf 

kesalahan 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari 

(0,065 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

linear antara pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros. 

Berdasarkan hasil penelitian dari output SPSS versi 29 for Windows, 

diperoleh koefisien regresi sebesar 0,808 dan konstanta sebesar 43,802. 

Maka bentuk persamaan regresinya Ŷ = 43,802 + 0,808 X1. Ini berarti jika 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah meningkat satu poin maka 

kinerja guru akan meningkat sebesar 0,808. Jika nilai X1 sebesar 120 maka 

nilai duga  kinerja adalah Ŷ =  43,802 + 0,808 (120)  =  140,7. Hal ini berarti 

bahwa jika pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terlaksana secara 

maksimal maka nilai kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dapat mencapai 140,7. 
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Adapun hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar  = 5% 

= 0,05, dan derajat kebebasan (df) = n-k = 41-3 = 38. Kemudian diperoleh 

hasil analisis  thitung = 9,329 sedangkan nilai ttabel  = 1,685 artinya nilai thitung 

lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 9,329 > 1,685). Artinya pelaksanaan 

supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros.  

Berdasarkan tabel ANOVA didapatkan hasil penelitian bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan Fhitung sebesar 87,026. Sedangkan Ftabel 3,24 dengan 

α = 0,05. Oleh karena itu Fhitung (87,026) ˃ Ftabel (3,24), maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala  sekolah 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 

Maros. Kemudian diperoleh nilai koefisien/hubungan (R) yaitu sebesar 0,831 

dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,691, yang artinya 

besarnya persentase pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap 

kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah sebesar 69,1% sedangkan sisanya 

sebesar 30,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat besarnya pengaruh 

kegiatan supervisi yang dilaksanakan terhadap kinerja guru. Sehingga 

mengindikasikan adanya faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja 

guru di luar kegiatan supervisi. Faktor tersebut dapat berupa tingkat 

kepangkatan guru, besar gaji, tingkat pendidikan guru, usia dan sebagainya. 

Supervisi akademik kepala sekolah berhubungan langsung dengan 

kinerja guru. Berhubungan dengan aspek perencanaan supervisi akademik, 

pelaksanaannya dan tindak lanjut dalam supervisi akademik kepala sekolah 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut karena proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Oleh 
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karena itu supervisi akademik dipandang perlu untuk dilakukan dalam 

rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan serta pengawasan 

kinerja guru dalam kelas. Apabila supervisi akademik kepala sekolah SMA 

Negeri 9 Maros ditingkatkan menjadi lebih baik, maka kinerja guru akan 

meningkat pula dan sebaliknya.  

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, memuat kompetensi supervisi kepala sekolah yang 

terdiri dari: merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.  

Kegiatan supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang wajib 

dilaksanakan yang bertujuan memperbaiki pembelajaran guna 

meningkatkan hasil pembelajaran. Supervisi memiliki fungsi meningkatkan 

mutu pendidikan yang tertuju pada aspek akademik yang terjadi di kelas 

ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran, memicu perubahan terkait 

dengan pendidikan yang tertuju pada unsur-unsur yang berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan sebagai kegiatan dalam hal 

memimpin dan membimbing yaitu tertuju pada pelaksanaan supervisi 

diarahkan kepada guru. 

Agar supervisi tersebut dapat dilakukan dengan baik, harus 

dilaksanakan dengan prinsip- prinsip: rasa aman kepada pihak yang 

disupervisi, bersifat konstruktif dan kreatif, realistis didasarkan pada 

keadaan dan kenyataan sebenarnya, terlaksana dengan sederhana, terjalin 

hubungan professional bukan didasarkan atas hubungan pribadi, dan 
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didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang 

disupervisi, serta supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh 

sendiri tidak tergantung pada kepala sekolah.25 Dengan dilaksanakannya 

supervisi secara baik akan berdampak pada kinerja guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leniwati dan Yasir Arafat dengan judul 

“Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah untuk Meningkatkan 

Kinerja Guru”, menyatakan bahwa pelaksanaan supervisi akademik dilakukan 

dengan cara membuat perencanaan terlebih dahulu, selanjutnya 

melaksanakan, kemudian menindaklanjuti dari pelaksanaan supervisi 

tersebut. Dengan demikian pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 3 (tiga) 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indak lanjut dari supervisi 

tersebut. Dalam perencanaan, kepala sekolah menerbitkan surat keputusan 

(SK) yang dilampiri jadwal pelaksanaan supervisi. Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan supervisi dilaksanakan dengan cara biasa (di luar kelas) dan klinis 

(dalam kelas). Guru-guru merespon positif supervisi akademik oleh kepala 

sekolah karena kegiatan supervisi sangatlah penting dilakukan untuk 

mengubah kinerja guru menjadi lebih baik.26 

Pada tahap perencanaan supervisi akademik ada beberapa hal yang 

harus dilakukan, yaitu penentuan tujuan, waktu pelaksanaan, dan pembuat 

jadwal supervisi. Kegiatan dalam perencanaan adalah menetukan tujuan dan 

membuat jadwal yang tercantum dalam sebuah surat keputuan (SK) tentang 

supervisi akademik yang disertai dengan jadwal pelaksanaannya. Hal 

tersebut dilakukan agar guru-guru dapat mempersiapkan diri dan 

                                                             

25Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung, 
Alfabeta., 2011): h. 76. 

26Leniawati dan Yasir Arafat, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
untuk Meningkatkan Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi 
Pendidikan (JMKSP) 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): h. 113. 
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mengetahui jadwal kapan akan disupervisi sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, kegiatan yang harus dicantumkan dalam 

perencanaan supervisi adalah tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan 

tersebut dilaksanakan, bagaimana metode/teknik mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan, waktu pelaksanaan, dan hal-

hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya serta bagaimana memperoleh 

hal-hal tersebut. 

Pada tahap pelaksanaan supervisi akademik, ada dua metode 

supervisi yang digunakan, yaitu supervisi biasa (di luar kelas) dan supervisi 

klinis (dalam kelas). Supervisi biasa dilakukan dalam bentuk kegiatan yang 

dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

guru seperti melakukan diskusi dan wawancara dengan guru. Hal ini tidak 

terjadwal namun terjadi secara mendadak atau disaat dibutuhkan oleh 

kepala sekolah maupun guru itu sendiri dalam memecahkan suatu persoalan. 

Supervisi klinis dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh 

sekolah sesuai dengan surat keputusan (SK) kepala sekolah sehingga guru-

guru tidak terkejut di saat kepala sekolah masuk untuk melaksanakan 

supervisi tersebut.  

Pada supervisi klinis peneliti menemukan bahwa pelaksanaan 

dilakukan dengan cara langsung berada di dalam kelas saat guru-guru 

mengajar. Sebelum masuk kedalam kelas, kepala sekolah melakukan pra 

observasi berupa temu awal untuk melihat persiapan guru yang akan 

disupervisi, seperti menelaah RPP yang akan diajarkan kepada peserta didik 

pada saat supervisi klinis berlangsung. Setelah melakukan pengamatan dan 

memperhatikan bagaimana cara guru mengajar dan kesesuaian materi ajar 

dengan peserta didik, kepala sekolah memanggil guru ke ruangan untuk 
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mendiskusikan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan dan memberikan 

solusi dari permasalahan yang ada. Untuk supervisi klinis, kepala sekolah 

mengamati guru yang sedang mengajar dan memberikan penilaian terhadap 

guru tersebut. 

Pelaksanaan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala sekolah 

adalah melakukan pengamatan langsung guru mengajar dan melakukan 

evaluasi terhadap kinerja guru. Kemudian guru-guru yang diwawancarai 

tersebut juga menyatakan pernyataan yang sama bahwa setelah melakukan 

pengamatan, mereka dipanggil oleh kepala sekolah keruangannya untuk 

mendiskusikan hasil dari pengamatan ketika supervisi klinis berlangsung. 

Kemudian kepala sekolah memberikan masukan dan solusi terhadap 

kelemahan guru pada saat supervisi berlangsung. Dari hasil wawancara 

tersebut terdapat kesamaan dengan pendapat Asmendri yang 

mengungkapkan bahwa pelaksanaan supervisi meliputi beberapa kegiatan 

yaitu pengumpulan data, penilaian, deteksi kelemahan, memperbaiki 

kelemahan, bimbingan dan pengembangan. 

Selanjutnya evaluasi supervisi merupakan tahap penilaian setiap 

kegiatan yang dilaksanakan, apakah supervisi sudah sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan atau belum. Sampai mana pelaksanaan yang dilakukan 

didalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan 

rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan. Evaluasi supervisi lebih dikenal dengan tindak lanjut. 

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah apabila dalam pelaksanaan supervisi 

setelah diberikan masukan tetapi permasalahan tersebut masih belum bisa di 

atasi maka guru yang bersangkutan akan diikutsetakan dalam kegiatan 

ilmiah, seperti MGMP, workshop, pelatihan, seminar dan lain-lain. Hal 
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tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru. 

ereka mengatakan bahwa evaluasi dari pelaksanaan supervisi dilakukan 

guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru. 

Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah sangat perlu dilaksanakan, 

karena dapat mengubah kinerja guru menjadi lebih baik dan dapat 

memotivasi guru dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan 

anak bangsa. Dengan demikian, supervisi sangat penting dilakukan oleh 

seorang kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja seorang 

guru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herna Novianti 

dengan judul “Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru”, menyatakan bahwa ada beberapa tahap 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru, yaitu: perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan hasil 

pelaksanaan supervisi akademik. Supervisi akademik  kepala sekolah 

berlangsung sesuai dengan perencanaan pelaksanaan, materi yang dibina, 

hasil pelaksanaan dan umpan balik dari pelaksanaan supervisi akademik 

sehingga kinerja guru kelas dapat meningkat.27  

Pertama, perencanaan supervisi akademik. Program supervisi 

merupakan kesatuan dalam kerangka untuk peningkatan, pengetahuan, 

kemampuan, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran seorang kepala 

sekolah sebagai supervisor. Perencanaan program dilakukan dengan rapat 

terhadap guru. Dengan membuat perencanaan dengan guru senior 

selanjutkan di sosialisasikan kepada semua guru dalam rapat rutin sehingga 

ditetapkannya jadwal pelaksanaan supervisi akademik.pelaksanaan supervisi 

                                                             

27Herna Novianti, “Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru”, Jurnal Manajer Pendidikan 9, No. 2 (Maret 2015): h. 357.  
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akademik menggunakan teknik rapat dan kunjungan kelas. Kepala sekolah 

dibantu oleh tim pembantu supervisi dalam mengamati proses pembelajaran 

dalam kelas. Teknik ini diterapkan sesuai dengan kemampuan kepala sekolah 

dan tujuan supervisi yang dilakukan.   

Kedua¸pelaksanaan supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi 

akademik oleh kepala sekolah terhadap guru sangat penting dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan kinerja guru dan kualitas pembelajaran 

melalui proses pembelajaran yang baik. Dalam pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah harus memperlakukan guru sebagai orang yang berpotensi untuk 

maju dan berkembang lebih baik, sehingga tidak berkesan pelaksaanaan 

supervisi hanya mencari kesalahan-kesalahan guru dalam meaksanakan 

tugas tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan secara sistematis dan 

berkelanjutan. epala sekolah melakukan teknik kunjungan kelas dan rapat 

dalam pelaksanaan supervisi akademik. Banyak teknik-teknik yang lebih 

dapat meningkatkan mutu pendidikan tetapi kebanyak dari kepala sekolah 

belum menguasai teknikteknik lainnya sehingga masih menggunakan teknik 

lama. Pelaksanaan supervisi yang selama ini dilaksanakan pada 

kenyataannya masih jauh dari harapan. Berbagai kendala yang muncul baik 

dari  kepala sekolah maupun dari guru. Namun, kegiatan supervisi ini 

hendaknya dilakukan secara rutin disekolah-sekolah sebagai salah satu 

kegiatan yang dipandang positif dalam meningkatkan proses pembelajaran. 

Apabila konsep ideal dilaksanakan maka dapat diharapkan kualitas 

pendidikan akan meningkat secara signifikan.sehingga dengan pelaksanaan 

supervisi yang baik. 

Ketiga, hasil supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi 

akademik kepala sekolah menganalisis kelebihan dan kekurangan dengan 
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memberikan penilaian. Penilaian merupakan proses sistematik untuk 

menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai. pelaksanaan supervisi yang 

selama ini dilaksanakan pada kenyataannya masih jauh dari harapan. 

Berbagai kendala yang muncul baik dari kepala sekolah maupun dari guru. 

Namun, kegiatan supervisi ini hendaknya dilakukan secara rutin disekolah-

sekolah sebagai salah satu kegiatan yang dipandang positif dalam 

meningkatkan proses pembelajaran. Apabila konsep ideal dilaksanakan maka 

dapat diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat secara 

signifikan.sehingga dengan pelaksanaan supervisi yang baik, maka hasil dari 

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru sudah terlihat 

baik sesuai dengan standar proses dan akan jelas sesuai dengan tujuan yang 

dicapai yaitu meningkatnya kinerja guru kelas dalam proses pembelajaran. 

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar memberikan dampak yang 

nyata untuk meningkatkan kinerja guru tindak lanjut tersebut berupa 

penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum 

memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan 

lebih lanjut. Konsep umpan balik supervisi akademik merupakan 

pemanfaatan dari hasil analisis supervisi yang telah dilakukan. Isi dari 

konsep umpan balik hasil supervisi berupa pembinaan, baik pembinaan 

langsung maupun pembinaan tidak langsung. Sejalan dengan Buku Panduan 

Supervisi Akademik kegiatan umpan balik di manfaatkan untuk 

perkembangan keterampilan mengajar guru, meningkatkan profesionalisme 

guru. Dengan adanya umpan balik akan memeberikan pertolongan bagi 

supervisor yaitu kepala sekolah dalam melaksnakan supervisi akademik. dan 

dapat pula terciptanya suasna komunikasi yang tidak menimbulkan 
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ketegangan, menonjolkan otoritas, yang mereka miliki, memberi kesempatan 

untuk mendororg guru dalam memperbaiki penampilan serta kinerjanya. 

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Karwati & Priansa mengatakan 

bahwa kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru.28 Selanjutnya dijelaskan 

dalam Hadis dan Nurhayati dikemukakan bahwa peranan supervisi kepala 

sekolah di sekolah sangat besar dan signifikan dalam meningkatkan kinerja 

para staf guru yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kualitas 

proses pembelajaran dan hasil pembelajaran secara mikro, dan peningkatan 

kualitas pengajaran dan pendidikan secara makro yang bermuara kepada 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya.29 

Lebih lanjut Karwati & Priansa mengatakan bahwa kepala sekolah 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja guru. Dari berbagai faktor yang turut menentukan 

kinerja guru di sekolah adalah peran serta kepala sekolah dalam hal 

kemampuan kepala sekolah memimpin. Sejalan dengan Supardi bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah melalui pemberian layanan supervisi kepada 

guru merupakan salah satu variabel organisasi yang mempengaruhi kinerja 

guru.30 

Kemudian teori juga menyatakan bahwa tingkat keberhasilan kinerja 

guru, dapat diketahui melalui kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dengan menggunakan berbagai teknik supervisi. 

Kegiatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah pada dasarnya merupakan 

                                                             

28Karwati dan Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 38. 

29Hadis dan Nuryahati, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 
36. 

30Supardi, Kinerja Guru, h. 13.  
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pemberian bantuan atau pertolongan dalam mengembangkan situasi 

pembelajaran yang lebih baik di sekolah. 

Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Susilo dan Slamet 

Sutoyo dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap 

Kinerja Guru”, menyatakan bahwa supervisi akademik kepala sekolah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru menunjukkan pengaruh positif 

apabila supervisi akademik kepala sekolah dilaksanakan. Supervisi akan 

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja guru. Kinerja 

guru yang tinggi sangat perlu dipertahankan, atau ditingkatkan agar lebih 

baik lagi. Hal ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepala 

sekolah juga harus dapat membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran.31 

Dari hasil penelitian dan dukungan pendapat dari para ahli tersebut, 

dapat dikemukakan bahwa supervisi akademik yang diaktualisasikan dalam 

supervisi kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja guru dengan tujuan 

mempertinggi kualitas proses pembelajaran demi tercapainya mutu 

pendidikan yang diharapkan. Layanan supervisi kepala sekolah sangat 

membantu guru untuk memperbaiki kinerjanya agar tidak mengalami 

penurunan seiring perkembangan kurikulum dan kemajuan pendidikan. 

Pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja guru 

telah dibuktikan melalui penelitian ini pada SMA Negeri 9 Maros. Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini memberikan penguatan terhadap temuan sebelumnya 

bahwa kinerja yang dicapai oleh guru dapat ditingkatkan melalui 

                                                             

31Susilo  dan Slamet Sutoyo, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan (JMKSP) 
4, No.2 (Juli-Desember 2019): h. 192. 
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implementasi supervisi akademik dengan baik di sekolah. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa guru dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik serta mampu menghasilkan kinerja yang baik pula jika 

ditunjang oleh supervisi akademik yang berlakukan demi membantu guru 

dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya. 

 
5. Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros 

Diperoleh hasil uji normalitas kompetensi pedagogik terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros diketahui nilai Shapiro-Wilk signifikansi sebesar 

0,072 dengan menggunakan taraf  signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang 

diperoleh tersebut lebih besar dari (0,072 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros berdistribusi normal. Kemudian didapatkan hasil analisis uji 

linearitas dari baris Deviation from Linearity diperoleh nilai signifikansi 0,068 

dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh 

tersebut lebih besar dari (0,068 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros. 

Berdasarkan hasil penelitian dari output SPSS versi 29 for Windows, 

diperoleh koefisien regresi sebesar 1,532 dan  konstanta sebesar 50,676. 

Maka bentuk persamaan regresinya Ŷ = 50,676 + 1,532 X2. Ini berarti jika 

kompetensi pedagogik meningkat satu poin maka kinerja guru akan 

meningkat sebesar 1,532. Jika nilai X2 sebesar 60 maka nilai duga kinerja 

guru adalah Ŷ =  50,676 + 1,532 (60) = 142,5. Hal ini berarti bahwa jika 

kompetensi pedagogik guru terlaksana secara maksimal maka nilai kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros dapat mencapai 142,5. Adapun hasil analisis 

didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar  = 5% = 0,05, dan derajat 
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kebebasan (df) = n-k = 41-3 = 38. Kemudian diperoleh hasil analisis  thitung = 

9,681 sedangkan nilai ttabel  = 1,685 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel (thitung > ttabel = 9,681 > 1,685). Artinya, kompetensi pedagogik 

berpengaruh terhadap kinerja Guru SMA Negeri 9 Maros. 

Berdasarkan tabel ANOVA didapatkan hasil penelitian bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan Fhitung sebesar 93,714. Sedangkan Ftabel sebesar 3,24 

dengan α = 0,05. Oleh karena itu Fhitung (93,714) ˃ Ftabel (3,24), maka dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. Kemudian diperoleh nilai 

koefisien/hubungan (R) yaitu sebesar 0,840 dan nilai koefisien determinasi 

(R Square) sebesar 0,706, yang artinya besarnya persentase pengaruh 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah 

sebesar 70,6% sedangkan sisanya sebesar 29,4% dipengaruhi oleh faktor 

yang lain. 

Dengan demikian, kinerja guru dapat diukur dengan melihat 

bagaimana kompetensi pedagogik guru berjalan dengan baik di SMA Negeri 9 

Maros. Keprofesionalan seorang guru dalam mengajar sangat dipengaruhi 

oleh kompetensi pedagogik guru. Jadi, dengan guru-guru SMA Negeri 9 Maros 

memiliki kompetensi pedagogik yang sangat baik, kinerja guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran akan meningkat, sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang efektif dan dinamis sesuai dengan tujuan pembelajaran di 

sekolah. 

Dengan demikian, kompetensi pedagogik merupakan satu kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan profesinya. Semakin 

baik kompetensi yang dimiliki maka semakin tercapai tujuan dalam proses 

belajar mengajar. 
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Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Acep Mulyadi dengan 

judul “Kontribusi Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru”, menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompetensi 

pedagogik guru dengan kinerja guru. Kontribusi kompetensi pedagogik guru 

terhadap kinerja guru sebesar 6.76 % dengan koefisien korelasi r: 0.26. 

Artinya kompetensi pedagogik guru memberikan kontribusi yang sangat 

berarti terhadap peningkatan kinerja guru.32 

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rohman dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru’, menyatakan bahwa 

dari keempat kompetensi guru terdapat dua kompetensi yang lebih kuat 

pengaruhnya terhadap kinerja guru, yaitu kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional. Secara logika mudah dipahami, karena memang 

bobot kinerja guru yang lebih besar berkaitan dengan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sekolah.  Hal ini sejalan dengan 

amanat Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, seperti yang tertera pada Bab XI, Pasal 39, ayat (2) bahwa pendidik 

(guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

semakin baik kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru maka 

kinerja guru akan semakin tinggi.33 

Sebagai tenaga profesional kedudukan guru adalah agen 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

                                                             

32Acep Mulyadi, “Kontribusi Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru”, Jurnal 
Turats 7, No. 2 (Agustus 2011): h. 60. 

33Hendri Rohman, “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru”, Jurnal 
MADINASIKA Manajemen dan Keguruan 1, No. 2 (April 2020): h. 92-102.  
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Dalam hal ini guru dituntut memiliki kompetensi yang bagus, apabila 

kompetensi guru bagus maka diharapkan kinerja guru dalam pembelajaran 

juga bagus, sehingga pada akhirnya membuahkan pendidikan yang bermutu. 

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Rabukit Damanik dengan 

judul “Hubungan Kompetensi Guru dengan Kinerja Guru’, menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru dengan kinerja 

guru. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kompetensi guru dalam 

miningkatkan kinerja guru. Berdasarkan penemuan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan ada hubungan 

antara kompetensi guru dengan kinerja guru dapat diterima.34 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nimrod Sitinjak, dkk, 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional 

terhadap Kinerja Guru SD di Kecamatan Sagulung”, menyatakan bahwa uji 

simultan diketahui ada pengaruh positif signifikan dari kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional secara simultan (bersama-sama) 

terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kompetensi 

pedagogik mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru walaupun tidak 

signifikan.35 

Dengan demikian, penelitian ini menguatkan hasil temuan yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa kompetensi pedagogik 

merupakan faktor determinan terhadap kinerja. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa apabila guru memiliki kompetensi pedagogik yang 

                                                             

34Rabukit Damanik, “Hubungan Kompetensi Guru dengan Kinerja Guru”, Jurnal 
Serunai Administrasi Pendidikan 8, No. 2 (Oktober 2019): h.7.  

35Nimrod Sitinjak, dkk, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 
Profesional terhadap Kinerja Guru SD di Kecamatan Sagulung”, Jurnal Dedikasi Pendidikan 6, 
No. 1 (Januari 2022): h. 165.  
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baik dan mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugasnya akan 

meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, semakin baik kompetensi 

pedagogik seorang guru, kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. 

Indikator kompetensi pedagogik di SMA Negeri 9 Maros yaitu mampu 

merancang pembelajaran, dan memanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 

 

6. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) dan Kompetensi 

Pedagogik (X2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 9 Maros (Y) 

Hasil penelitian diperoleh uji multikolinearitas nilai VIF untuk 

variabel pelaksanaan supervisi akademik sebesar 3,345 dan nilai tolerance 

sebesar 0,299. Untuk variabel kompetensi pedagogik nilai VIF sebesar 3,345 

dan nilai tolerance sebesar 0,299 maka diperoleh nilai VIF kurang dari 10 

(3,345 < 10) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (0,299 > 0,1). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel 

bebas tersebut artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. 

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari 

satu variabel bebas (independen). Analisis regresi linear berganda dilakukan 

untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Maka diperoleh hasil 

penelitian yaitu : 

Pada tabel coefficients, diperoleh nilai pada kolom konstanta B yaitu 

nilai konstanta b0 = 39,921, koefisien regresi b1 = 0,415, dan b2 = 0,882. 

Sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Ŷ = 39,921 + 0,415X1 + 

0,882X2 atau Ŷ = 39,921 + 0,415 (120) + 0,882 (60). Selanjutnya hasil 
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tersebut dimasukan ke dalam persamaan regresi berganda yaitu, antara 

pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi pedagogik terhadap 

variabel kinerja dijelaskan sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 39,921, 

artinya jika nilai variabel bebas X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y adalah 

39,921. Dalam kata lain bahwa nilai kinerja, tanpa pelaksanaan supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional adalah 

39,921; 2) Nilai koefesien regresi X1 0,415 terhadap Y. Jika pelaksanaan 

supervisi akademik mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja juga akan 

mengalami perubahan yang dalam penelitian ini peningkatan 0,415; 3) Nilai 

koefesien regresi X2 0,882 terhadap Y. Jika kompetensi pedagogik mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kinerja juga akan mengalami perubahan yang 

dalam penelitian ini peningkatan 0,882. 

Kemudian hasil analisi menunjukkan nilai statistik untuk koefisien 

variabel X1 yaitu thitung = 2,935 dan p-value = 0,006 atau 0,006 < 0.05 (uji 

pihak kanan), sehingga H0 ditolak, yang bermakna pelaksanaan supervisi 

akademik berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros. 

Selanjutnya nilai statistik untuk koefisien variabel X2 yaitu thitung = 3,329 dan 

p-value = 0,002 atau 0,002 < 0.05 (uji pihak kanan), sehingga H0 ditolak, yang 

bermakna kompetensi pedagogik berpengaruh positif terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 9 Maros. 

Pada tabel ANOVA diperoleh dari baris Regression yaitu nilai Fhitung = 

60,308 > Ftabel 3,24 dan p-value/sig = 0,000 < 0,05 atau hal ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang 

ditentukan. Artinya terdapat pengaruh linear pelaksanaan supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik dengan kinerja guru. Hal ini juga 

bermakna terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) pelaksanaan 
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supervisi akademik dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros. 

Pada tabel Model Summary, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) = 

0,872, sedangkan nilai koefisien determinasi  (R square) sebesar = 0,760 yang 

mengandung makna bahwa 76% variabilitas kinerja guru (Y) dapat 

dijelaskan oleh pelaksanaan supervisi akademik (X1) dan kompetensi 

pedagogik (X2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru sebesar 76%. Ini berarti bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh 

kepala sekolah dengan kompetensi pedagogik guru berkontribusi sebesar 

76% terhadap kinerja guru di SMA Negeri 9 Maros, dan sisanya sebesar 24% 

dipengaruhi oleh variabel (faktor) lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. Keadaan ini dapat dipahami, karena sesungguhnya masih 

banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja guru. 

Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

di SMA Negeri 9 Maros dapat dilihat dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap 

perencanaan, kepala sekolah merencanakan supervisi akademik dengan 

berorientasi pada peningkatan mutu sekolah, merencanakan instrumen 

evaluasi dalam supervisi, merencanakan teknik atau cara yang akan 

diterapkan dalam pelaksanaan supervisi, serta melibatkan guru dalam 

perencanaan supervisi akademik. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah 

melakukan kunjungan kelas (observasi kelas), kunjungan kelas yang 

dilakukan dengan melihat sisi administrasi dan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Selain kunjungan kelas, kepala sekolah juga melakukan 

percakapan bersama guru dan peserta didik mengenai proses pembelajaran 
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yang berlangsung selama semester yang sedang ditempuh. Namun, dalam hal 

pengembangan kualitas kepala sekolah tidak membimbing guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran dan tidak membimbing guru dalam 

melakukan analisis evaluasi hasil belajar. Pada tahap evaluasi dan tindak 

lanjut, kepala sekolah melakukan analisis dari hasil pengamatan kunjungan 

kelas dan mengevaluasi hasil supervisi akademik dengan memanggil guru 

satu per satu ke dalam ruangannya untuk memberikan pembinaan terhadap 

hal perbaikan dari hasil supervisi akademik. Selain itu, untuk tahap tindak 

lanjut kepala sekolah menyiapkan supervisi akademik selanjutnya (yang 

akan datang). Hal-hal inilah yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga 

berdampak terhadap kinerja guru. Selain itu kinerja guru juga akan 

meningkat jika kompetensi yang guru miliki juga semakin membaik. Hal ini 

dapat dilihat di SMA Negeri 9 Maros bahwa kompetensi pedagogik guru 

dapat dilihat melalui perencanaan pembelajaran demngan melakukan 

pengidentifikasian kebutuhan peserta didik, dan merumuskan kompetensi 

serta program pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru juga dapat dilihat melalui 

kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik 

dengan penggunan teknologi terhadap sumber, metode atau media 

pembelajaran.Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa supervisi 

akademik dan kompetensi pedagogik guru memiliki pengaruh terhadap 

kinerja guru.  

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Etika 

Septiyana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara supervisi kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru 

terhadap kinerja guru di SMAN 1 Kisam Tinggi, dengan nilai koefisien 
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determinasi sebesar 82,2%, sedangkan 17,8 % dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitan ini.36 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Kusuma Wardani 

menunjukkan bahwa “Supervisi akademik dan kompetensi pedagogik 

merupakan variabel determinan terhadap kinerja guru yang diuji dalam 

penelitian ini. Pengaruh supervisi akademik secara parsial terhadap kinerja 

guru yang dihasilkan adalah positif dan signifikan dengan sumbangan efektif 

sebesar 12,8%. Pengaruh kompetensi pedagogik secara parsial terhadap 

kinerja guru yang dihasilkan adalah positif dan signifikan dengan sumbangan 

efektif sebesar 10,9%. Kedua variabel tersebut tidak hanya berpengaruh 

secara parsial, tetapi juga secara simultan yang menunjukkan bahwa 

supervisi akademik dan kompetensi pedagogik berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru pada SMP Negeri se Ulaweng di 

Kabupaten Bone sebesar 23,7%.37 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indra Prasetyo dan C. Sri Hartati menunjukkan bahwa variabel dependen 

yaitu kinerja guru dapat dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu 

supervisi akademik kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru yaitu 

sebesar 50,2%, jadi secara bersama-sama supervisi akademik kepala sekolah 

dan kompetensi pedagogik guru mempengaruhi kinerja guru. 

Dari pembahasan dan beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa supervisi akademik dan kompetensi pedagogik menjadi 

faktor penting terhadap kinerja guru. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 

yang dihasilkan oleh guru dapat ditentukan oleh pelaksanaan supervisi 

akademik, dan kompetensi pedagogik yang diterapkan. 

                                                             

36Etika Septiyana, “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Kompetensi Pedagogik 
Guru terhadap Kinerja Guru di SMAN 1 Kisam Tinggi”, Jurnal of Innovation in Teaching and 
Instructional Media2, No.3 (Mei 2022): h. 179.  

37Ika Kusuma Wardani, “Supervisi Akademik dan Kompetensi Pedagogik sebagai 
Determinan Kinerja Guru”, Jurnal Manajemen Pendidikan 12, No. 1 (2022): h. 60.   
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Realitas pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros 

dilaksanakan dengan tiga indikator yaitu, tahap perencanaan, tahap 

pelakssanaan, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pelaksanaan supervisi 

akademik di SMA Negeri 9 Maros berdasarkan hasil penilaian 

sebanyak 41 responden, berada pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase 59% dengan nilai rata-rata 109,8. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pelaksanaan supervisi akademik di SMA Negeri 9 Maros 

berada pada kategori sangat tinggi, sehingga perlu dipertahankan. 

2. Realitas kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros dinilai 

melalui dua indikator yaitu, perencanaan pembelajaran dan 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kompetensi pedagogik 

SMA Negeri 9 Maros berdasarkan hasil penilaian sebanyak 41 

responden, berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 

51% dengan nilai rata-rata 53,49. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kompetensi pedagogik guru SMA Negeri 9 Maros berada pada 

kategori sangat tinggi, sehingga perlu dipertahankan. 

3. Realitas kinerja guru SMA Negeri 9 Maros dinilai melalui tiga 

indikator yaitu, merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berdasarkan hasil penilaian 

sebanyak 41 responden, berada pada kategori tinggi dengan 
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persentase 41% dengan nilai rata-rata 88,71. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kinerja guru SMA Negeri 9 Maros berada pada kategori tinggi, 

sehingga perlu ditingkatkan. 

4. Terdapat pengaruh pelaksanaan supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 9 Maros dengan persamaan regresi Ŷ = 43,802 + 

0,808 X1 atau Ŷ =  43,802 + 0,808 (120) = 140,7. Kemudian diperoleh 

hasil analisis thitung = 9,329 > ttabel= 1,685 dan nilai R Square sebesar = 

0,691, yang artinya besarnya persentase pengaruh pelaksanaan 

supervisi akademik terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah 

sebesar 69,1% sedangkan sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh 

faktor yang lain. 

5. Terdapat pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 9 Maros dengan persamaan regresi Ŷ = 50,676 + 1,532 X2 atau 

Ŷ =  50,676 + 1,532 (60) = 142,5. Kemudian diperoleh hasil analisis 

thitung = 9,681 > ttabel= 1,685 dan nilai R Square sebesar = 0,706, yang 

artinya besarnya persentase pengaruh kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 Maros adalah sebesar 70,6% 

sedangkan sisanya sebesar 29,4% dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

6. Terdapat pengaruh pelaksanaan supervisi akademik dan kompetensi 

pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri 9 

Maros dengan persamaan regresi Ŷ = 39,921 + 0,415X1+ 0,882X2 atau 

Ŷ = 39,921 + 0,415 (120) + 0,882 (60).  Kemudian diperoleh nilai 

Fhitung = 60,308 > Ftabel 3,24, nilai p-value/sig = 0,000 < 0,05, dan nilai R 

square sebesar = 0,760. Dengan demikian supervisi akademik oleh 

kepala sekolah dengan kompetensi pedagogik guru berkontribusi 

sebesar 76% terhadap kinerja guru di SMA Negeri 9 Maros. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan 

sebagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis 

akan mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai 

harapan yang ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan 

disertasi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik perlu 

memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan supervisi akademik 

dengan cara efektif dan efisien, memberikan ruang dan fasilitas bagi 

guru yang mendapatkan kesulitan dan masalah dalam hal proses 

pembelajaran. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala 

sekolah ini, sebagai bimbingan serta pembinaan agar guru dapat 

meningkatkan kinerjanya dengan baik.  

2. Bagi Guru  

Guru mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya 

dengan mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, sebab jika 

kompetensi pedagogik guru meningkat maka tanggungjawab guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran akan dijalankan dengan baik.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Adanya pelaksanaan supervisi akademik dan peningkatan 

kompetensi pedagogik guru, maka supervisi akademik dan 

kompetensi pedagogik menjadi faktor penting terhadap kinerja guru. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja yang dihasilkan oleh guru 

dapat ditentukan oleh pelaksanaan supervisi akademik dan 

kompetensi pedagogik yang diterapkan. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan, selain itu 

hendaknya menggunakan metode lain yang dapat lebih meningkatkan 

kinerja para guru.  
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KISI-KISI ANGKET 

No  Variabel Indikator Sub Indikator No Item 
Favourable Unfavourable 

1. Pelaksanaan 
Supervisi 
Akademik 

(Permendiknas 
No. 13 Tahun 

2007)  

a. Tahap 
Perencanaan 

Perencanaan 
supervisi dengan 
berorientasi pada 
peningkatan mutu 

sekolah 

1 2 

Melibatkan guru 
dalam perencanaan 

supervisi 
3 4 

Perencanaan 
instrumen evaluasi 

dalam supervisi  
5 6 

Perencanaan teknik 
atau cara yang akan 

diterapkan dalam 
supervisi  

7 8 

b. Tahap 
pelaksanaan 
supervisi 
akademik 

Melaksanakan 
observasi kelas  

9 10 

Pengamatan proses 
pembelajaran dalam 

kunjungan kelas 
11 12 

Membimbing guru 
dalam menyusun 

perangkat 
pembelajaran 

13 14 

Membimbing guru 
dalam melakukan 
analisis evaluasi 

hasil belajar 

15 16 

 c. Tahap Evaluasi 
dan Tindak 
Lanjut 

Melakukan analisis 
hasil supervisi 

akademik 
17 18 

Menindak lanjuti 
hasil analisis 

supervisi akademik 
19 20 

Melaksanakan 
pembinaan 

terhadap hal 
perbaikan dari hasil 
supervisi akademik 

21 22 

Menyiapkan 
supervisi akademik 

selanjutnya 
(semester yang akan 

datang) 

23 24 

2 Kompetensi 
Pedagogik (UU 

No. 14 Tahun 
2005 pasal 10 

a. Perencanaan 
Pembelajaran 

Identifikasi 
kebutuhan 

1 2 

Perumusan 
kompetensi dasar 

3 4 
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ayat 1 dan 
Mulyasa) 

Program 
pembelajaran 

5 6 

b. Pemanfaatan 
Teknologi 
Pembelajaran 

Sumber belajar 7 8 
Metode 

pembelajaran 
9 10 

Media pembelajaran 11 12 
3 Kinerja Guru 

(UU No. 14 Tahun 
2005 pasal 20 
dan Supardi) 

a. Merencanakan 
kegiatan 
pembelajaran 

Menyusun rencana 
pembelajaran 

1 2 

Merumuskan tujuan 
pembelajaran 

3 4 

Memilih dan 
mengembangkan 

bahan ajar 
5 6 

Merumuskan 
kegiatan 

pembelajaran 
7 8 

Merencanakan 
penilaian  

9 10 

b. Melaksanakan 
kegiatan 
pembelajaran 

Membuka 
pembelajaran 

11 12 

Menyampaikan 
materi  

13 14 

Menggunakan 
metode dan media 

pembelajaran 
15 16 

Membimbing 
peserta didik dalam 

belajar 
17 18 

Menutup 
pembelajaran 

19 20 

c. Menilai dan 
mengevaluasi 
hasil 
pembelajaran 

Melakukan evaluasi 
selama proses 
pembelajaran 

21 22 

Menganalisis hasil 
evaluasi 

pembelajaran  
23 24 

Melakukan tindak 
lanjut dari hasil 

evaluasi 
25 26 

Memberikan 
bimbingan terhadap 
hasil belajar peserta 

didik 

27 28 
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ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK DI SMA NEGERI 9 MAROS 

 

Nama  :      Mata Pelajaran:  

Jabatan :      Hari/Tanggal :  

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu guru untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah 

disediakan.  

2. Bacalah setiap penyataan dengan sebaik-baiknya, kemudian pilihlah jawaban yang sesuai 

dengan keadaan Anda dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

tersedia.  

3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab 

itu, tidak ada jawaban yang dikosongkan.  

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

tersebut, kemudian beri tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri Anda.  

5. Keterangan alternatif pilihan jawaban:  

- SL =  jika jawaban tersebut menurut Anda selalu 

- SR = jika jawaban tersebut menurut Anda sering  

- KK = jika jawaban tersebut menurut Anda kadang-kadang  

- JR = jika jawaban tersebut menurut Anda jarang 

- TP = jika jawaban tersebut menurut Anda tidak pernah.  

6. Jawaban Anda dijamin kerahasiaannya.  

7. Terima kasih atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu guru guna mensukseskan penelitian 

ini. 

  



214 
 

 

No PERNYATAAN Alternatif Jawaban 

a. Tahap Perencanaan Supervisi Akademik SL SR KK JR TP 
1 Ketepatan kepala sekolah merencanakan supervisi akademik 

dengan berorientasi pada peningkatan mutu sekolah 
     

2 Kepala sekolah merencanakan supervisi secara cuma-cuma      
3 Kepala sekolah melibatkan guru dalam perencanaan 

supervisi akademik 
     

4 Kepala sekolah membatasi guru dalam perencanaan 
supervisi akademik 

     

5 Ketepatan kepala sekolah dalam merencanakan instrumen 
evaluasi supervisi akademik 

     

6 Kepala sekolah tidak membutuhkan instrumen evaluasi 
supervisi akademik  

     

7 Ketepatan kepala sekolah dalam merencanakan teknik atau 
cara pelaksanaan supervisi akademik 

     

8 Kepala sekolah merencanakan teknik seadanya dalam 
pelaksanaan supervisi akademik 

     

b. Tahap Pelaksanaan Supervisi Akademik SL SR KK JR TP 
9 Setiap semester kepala sekolah melakukan observasi kelas      
10 Kepala sekolah melakukan observasi kelas tidak sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 
     

11 Kepala sekolah mengamati proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung ketika melaksanakan kunjungan kelas  

     

12 Saya merasa gorgi ketika kepala sekolah melakukan 
observasi untuk pelaksanaan supervisi akademik 

     

13 Kepala sekolah membina guru dalam penyusunan perangkat 
pembelajaran (Silabus, Prota, Prosem, RPP, dsb)  

     

14 Kepala sekolah tidak memberikan arahan kepada guru terkait 
penggunaan alokasi waktu 

     

15 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk melakukan analisis 
evaluasi hasil belajar peserta didik 

     

16 Kepala sekolah tidak mengarahkan guru untuk 
mengadministrasikan evaluasi hasil belajar peserta didik 

     

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik SL SR KK JR TP 
17 Kepala sekolah melakukan analisis hasil evaluasi setelah 

melaksanakan supervisi akademik 
     

18 Kepala sekolah acuh terhadap hasil supervisi akademik para 
guru 

     

19 Kepala sekolah menindak lanjuti hasil dari pelaksanaan 
supervisi akademik 

     

20 Kepala sekolah tidak mendialogkan hasil supervisi akademik 
kepada guru 

     

21 Kepala sekolah melakukan pembinaan dan memberikan 
saran dari hasil supervisi akademik guru 

     

22 Kepala sekolah tertutup terhadap hasil supervise akademik 
guru 

     

23 Kepala sekolah merencanakan supervisi akademik 
selanjutnya 

     

24 Kepala sekolah hanya melakukan supervisi akademik satu 
kali dalam setahun 
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ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SMA NEGERI 9 MAROS 

 

Nama  :      Mata Pelajaran:  

Jabatan :      Hari/Tanggal :  

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu guru untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah 

disediakan.  

2. Bacalah setiap penyataan dengan sebaik-baiknya, kemudian pilihlah jawaban yang sesuai 

dengan keadaan Anda dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang 

tersedia.  

3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab 

itu, tidak ada jawaban yang dikosongkan.  

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

tersebut, kemudian beri tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri Anda.  

5. Keterangan alternatif pilihan jawaban:  

- SL =  jika jawaban tersebut menurut Anda selalu 

- SR = jika jawaban tersebut menurut Anda sering  

- KK = jika jawaban tersebut menurut Anda kadang-kadang  

- JR = jika jawaban tersebut menurut Anda jarang 

- TP = jika jawaban tersebut menurut Anda tidak pernah.  

6. Jawaban Anda dijamin kerahasiaannya.  

7. Terima kasih atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu guru guna mensukseskan penelitian 

ini, 
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No PERNYATAAN Alternatif Jawaban 

a. Perencanaan Pembelajaran SL SR KK JR TP 

1 Saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam belajar      

2 Terkadang saya mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi 

kebutuhan peserta didik 

     

3 Saya merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar  

     

4 Saya tidak menentukan tujuan pembelajaran      

5 Saya mengelola pembelajaran dengan baik      

6 Saya tidak menyusun program pembelajaran      

b. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran SL SR KK JR TP 

7 Saya menggunakan sumber belajar dengan memanfaatkan 

buku paket dan buku elektronik 

     

8 Saya hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket 

dari sekolah 

     

9 Saya mengombinasikan beberapa metode pembelajaran      

10 Penerapan metode pembelajaran saya masih bersifat 

konvensional 

     

11 Saya menggunakan media dan memanfaatkan teknologi 

dalam mengajar 

     

12 Saya tidak memanfaatkan teknologi disebabkan saya tidak 

mengetahui cara menggunakannya 
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UJI VALIDITAS INSTRUMEN  

1. Uji Validitas Angket Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel pelaksanaan supervisi 

akademik (X1) dengan 24 item pernyataan adalah sebagai berikut: 

ITEM 

PERNYATAAN 
rtabel rhitung KETERANGAN 

P1 0,308 0,378 Valid 

P2 0,308 0,731 Valid 

P3 0,308 0,432 Valid 

P4 0,308 0,647 Valid 

P5 0,308 0,591 Valid 

P6 0,308 0,585 Valid 

P7 0,308 0,465 Valid 

P8 0,308 0,422 Valid 

P9 0,308 0,795 Valid 

P10 0,308 0,454 Valid 

P11 0,308 0,794 Valid 

P12 0,308 0,490 Valid 

P13 0,308 0,318 Valid 

P14 0,308 0,718 Valid 

P15 0,308 0,611 Valid 

P16 0,308 0,571 Valid 

P17 0,308 0,689 Valid 

P18 0,308 0,800 Valid 

P19 0,308 0,557 Valid 

P20 0,308 0,634 Valid 

P21 0,308 0,497 Valid 

P22 0,308 0,469 Valid 

P23 0,308 0,796 Valid 

P24 0,308 0,623 Valid 

 

  



218 
 

 

2. Uji Validitas Angket Kompetensi Pedagogik 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel kompetensi pedagogik (X2) 

dengan 12 item pernyataan adalah sebagai berikut: 

ITEM 

PERNYATAAN 
rtabel rhitung KETERANGAN 

P1 0,308 0,434 Valid 

P2 0,308 0,710 Valid 

P3 0,308 0,725 Valid 

P4 0,308 0,711 Valid 

P5 0,308 0,423 Valid 

P6 0,308 0,625 Valid 

P7 0,308 0,472 Valid 

P8 0,308 0,692 Valid 

P9 0,308 0,769 Valid 

P10 0,308 0,822 Valid 

P11 0,308 0,687 Valid 

P12 0,308 0,397 Valid 

 

UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

No Variabel ralpha rkritis Keterangan 

1 Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) 0,907 0,60 Reliabel 

2 Kompetensi Pedagogik (X2) 0,848 0,60 Reliabel 
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HASIL ANGKET PELAKSANAAN SUPEERVISI AKADEMIK 

R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 TOTAL 
1.  5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 113 

2.  5 5 3 3 1 3 1 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 102 
3.  3 1 5 2 3 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 1 5 2 5 5 2 5 90 

4.  5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 111 
5.  5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 113 

6.  4 4 5 1 2 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 3 4 1 4 5 5 3 4 4 92 

7.  5 2 4 3 4 4 4 5 1 5 3 5 5 3 5 4 5 1 5 4 5 2 1 4 89 
8.  5 3 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 103 

9.  5 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 102 
10.  5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 1 5 4 3 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 88 

11.  5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 1 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 98 
12.  4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 1 5 5 5 4 1 5 4 4 5 5 4 4 4 101 

13.  5 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 81 
14.  4 1 5 4 2 4 4 4 2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 86 

15.  5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 103 
16.  5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 110 

17.  5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 113 
18.  5 5 5 1 2 5 2 4 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 99 

19.  5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 111 
20.  5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 108 

21.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

22.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
23.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

24.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
25.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

26.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
27.  4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117 

28.  5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117 
29.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

30.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
31.  4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 

32.  5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114 
33.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

34.  5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 
35.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

36.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

37.  5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 
38.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 

39.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120 
40.  5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118 

41.  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 119 
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HASIL ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 

R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 

1 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 57 
2 5 5 3 3 1 3 1 5 4 5 5 5 45 
3 3 1 5 2 3 4 4 5 4 5 3 5 44 
4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 56 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 57 
6 4 4 5 1 2 5 3 5 3 5 3 5 45 
7 5 2 4 3 4 4 4 5 1 5 3 5 45 
8 5 3 5 3 5 5 4 5 3 5 3 5 51 
9 5 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 50 

10 5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 1 5 44 
11 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 1 5 50 
12 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 1 5 51 
13 5 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 42 
14 4 1 5 4 2 4 4 4 2 4 2 4 40 
15 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 52 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 57 
17 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 56 
18 5 5 5 1 2 5 2 4 5 4 4 5 47 
19 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 54 
20 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 56 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
27 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 57 
28 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 57 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
31 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 56 
32 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 54 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
34 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 55 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
37 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 56 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
40 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 58 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
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DOKUMEN HASIL NILAI PENILAIAN KINERJA GURU 

No 

Penilaian 

Total 
Perencenaan Program 
Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Evaluasi/Penilaian 
Pembelajaran 

1 32 35 30 97 
2 28 30 33 74 
3 31 28 32 91 
4 30 30 30 90 
5 33 28 28 73 
6 29 33 32 94 
7 28 32 28 76 
8 30 32 31 93 
9 30 32 32 94 

10 29 28 32 89 
11 30 35 30 95 
12 28 30 33 91 
13 31 28 28 87 
14 30 30 30 90 
15 33 30 28 77 
16 29 33 32 94 
17 32 32 30 94 
18 27 32 29 88 
19 30 32 32 94 
20 29 33 32 94 
21 27 30 30 76 
22 28 30 33 91 
23 31 28 32 91 
24 30 30 30 90 
25 33 30 28 91 
26 29 33 28 84 
27 32 32 30 94 
28 27 32 28 87 
29 30 32 28 90 
30 29 33 32 94 
31 30 35 30 95 
32 28 30 27 85 
33 31 28 32 78 
34 30 30 30 90 
35 29 30 28 85 
36 29 33 26 88 
37 32 32 30 94 
38 30 32 27 89 
39 27 32 26 85 
40 29 33 32 94 
41 33 30 28 91 
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ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

1. Variabel Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORISASI PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK 
Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 79 6 15% 
Rendah 79 < X ≤ 84 2 5% 
Sedang 84 < X ≤ 88 5 12% 
Tinggi 88 < X ≤ 93 4 10% 

Sangat Tinggi X > 93 24 59% 
Total 41 100% 
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2. Variabel Kompetensi Pedagogik Guru (X2) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORISASI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 
Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 72 3 7% 
Rendah 72 < X ≤ 78 5 12% 
Sedang 78 < X ≤ 85 6 15% 
Tinggi 85 < X ≤ 91 6 15% 

Sangat Tinggi X > 91 21 51% 
Total 41 100% 
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3. Kinerja Guru (Y) 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Kinerja Guru 41 24 73 97 88.71 6.314 39.862 

Valid N (listwise) 41       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KATEGORISASI KINERJA GURU 
Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Sangat Rendah X < 73 0 0% 

Rendah 73 < X ≤ 79 6 15% 

Sedang 79 < X ≤ 85 4 10% 

Tinggi 85 < X ≤ 91 17 41% 

Sangat Tinggi X > 91 14 34% 

Total 41 100% 

Statistics 

Kinerja Guru 

N Valid 41 

Missing 0 

Mean 88.71 

Median 90.00 

Std. Deviation 6.314 

Variance 39.862 

Range 24 

Minimum 73 

Maximum 97 

Kinerja Guru 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 73 1 2.4 2.4 2.4 

74 1 2.4 2.4 4.9 

76 2 4.9 4.9 9.8 

77 1 2.4 2.4 12.2 

78 1 2.4 2.4 14.6 

84 1 2.4 2.4 17.1 

85 3 7.3 7.3 24.4 

87 2 4.9 4.9 29.3 

88 2 4.9 4.9 34.1 

89 2 4.9 4.9 39.0 

90 5 12.2 12.2 51.2 

91 6 14.6 14.6 65.9 

93 1 2.4 2.4 68.3 

94 10 24.4 24.4 92.7 

95 2 4.9 4.9 97.6 

97 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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ANALISIS PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi 

berganda. Sebelum itu, dilakukan analisis regresi linear sederhana, yang 

bertujuan untuk mengetahui masing-maisng pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru 

SMA Negeri 9 Maros (X1-Y) 

a. Uji Normalitas 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pelaksanaan Supervisi 

Akademik 

.192 41 .070 .830 41 .075 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b. Uji Linearitas 
 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Kinerja Guru 

SMA Negeri 

9 Maros * 

Pelaksanaan 

Supervisi 

Akademik 

Between 

Groups 

(Combined) 4892.538 21 232.978 29.714 .070 

Linearity 3481.365 1 3481.365 444.009 .072 

Deviation from 

Linearity 

1411.173 20 70.559 2.999 .065 

Within Groups 148.974 19 7.841 
  

Total 5041.512 40    
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c. Uji Regresi Linear Sederhana (X1-Y) 
 

1) Nilai t-parsial (t hitung) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2) Nilai F hitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nilai Determinasi (R square)  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 43.802 9.573  4.575 .000 

Pelaksanaa

n Supervisi 

Akademik 

.808 .087 .831 9.329 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3481.365 1 3481.365 87.026 .000b 

Residual 1560.148 39 40.004   

Total 5041.512 40    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .831a .691 .683 6.325 

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Supervisi Akademik 
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2. Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 

9 Maros (X2-Y) 

a. Uji Normalitas 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kompetensi 

Pedagogik 

.158 41 .071 .890 41 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b. Uji Linearitas 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Kinerja Guru 

SMA Negeri 9 

Maros * 

Kompetensi 

Pedagogik 

Between 

Groups 

(Combined) 4790.265 12 399.189 44.487 .068 

Linearity 3559.983 1 3559.983 396.738 .071 

Deviation from 

Linearity 

1230.282 11 111.844 12.464 .068 

Within Groups 251.248 28 2.973 
  

Total 5041.512 40 
   

 

c. Uji Regresi Linear Sederhana (X2-Y) 

 
1) Nilai t-parsial (t hitung) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50,676 8,521  5,947 ,000 

Kompetensi 

Pedagogik 
1,532 ,158 ,840 9,681 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
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2) Nilai F hitung 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3559,983 1 3559,983 93,714 ,000b 

Residual 1481,529 39 37,988   

Total 5041,512 40    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 

 

3) Nilai Determinasi (R Square) 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,840a ,706 ,699 6,163 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 

 

3. Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik (X1) dan Kompetensi 

Pedagogik (X2) secarabersama-sama terhadap Kinerja Guru (Y) SMA 

Negeri 9 Maros 
 

a. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Kompetensi 

Pedagogik 

.158 41 .070 .890 41 .072 

Pelaksanaan 

Supervisi Akademik 

.192 41 .071 .830 41 .075 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Histogram Normalitas 

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 39,921 8,613  4,635 ,000   

Pelaksanaa

n Supervisi 

Akademik  

,415 ,141 ,426 2,935 ,006 ,299 3,345 

Kompetensi 

Pedagogik 
,882 ,265 ,484 3,329 ,002 ,299 3,345 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Keterangan: Nilai VIF 3,345 < 10, nilai Tolerance 0,299 > 0,1 (artinya tidak 

terjadi multikolinearitas) 
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c. Uji Regresi Berganda 

1) Nilai t simultan 
 

2) Nilai F simultan 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3833,702 2 1916,851 60,308 ,000b 

Residual 1207,810 38 31,784   

Total 5041,512 40    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik, Pelaksanaan Supervisi 

 
3) Nilai Determinasi (R square) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,872a ,760 ,748 5,638 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik, Pelaksanaan 

Supervisi 

 

  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39,921 8,613  4,635 ,000 

Pelaksanaan 

Supervisi 
,415 ,141 ,426 2,935 ,006 

Kompetensi 

Pedagogik 
,882 ,265 ,484 3,329 ,002 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
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Dokumentasi Pelaksanaan Supervisi Akademik 
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