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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Tidak 

dilambngkan 

Tidak dilambagkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S Es (denga titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha H Ha (dengan titik di 

bawah 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Zal Z Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ص
Shad S Es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dhad D De (dengan titik di 

bawah) 
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 ط
Tha T Te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Dza Z Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain , Aspostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . Apostrof أ

 Ya’ Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awak kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lembaganya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 ــَ ـ
FATHAH A A 
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 ــِ ـ
KASRAH I I 

 ــُ ـ
DAMMAH U U 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harak at atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 …آ│ …ىَ
Fathah dan 

Alif atau ya 

A A dan garis 

di atas 

 ىـِ
Kasrah dan ya I I dan garis di 

atas 

 وـُ
Dammah dan 

wau 

U U dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbuta 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah (t). Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah (n). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsona ganda) yang di beri tanda syaddah. Jika huruf ya , 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah  (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf (Alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman translitersasi ini, kata sandang di transliterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti banyak huruf langsung yang 

megikutinya. Kata sandang biasanya di tulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi 

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

di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif. 

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

di tulis menurut cara transliterasinya di atas. Misalnya kata al- quran (dari al-

quran), sunnah, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secarah utuh. 

9. Lafz al-Jalalah 

Kata “Allah swt” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkududukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), di 

transliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf (t). 

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem Arab tidak mengenal huruf kapital (all caps), dalam 

transliterasinya  huruf-huruf tersebut dikenai ketatuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan podoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (tempat, orang, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang. 
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ABSTRAK 

Nama    : Husnul Karim 

NIM    : 20300120022 

Judul : Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam   
Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAS PERGIS 
(Perguruan Islam) Campalagian Kab. Polewali Mandar 

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepala Madrasah sebagai 
Supervisor dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAS PERGIS 
Campalagian Kab. Polewali Mandar yang bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan 
Profesionnalisme Guru di MAS PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar, 2) 
Mendeskripsikan Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam 
Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAS PERGIS Campalagian Kab. 
Polewali Mandar  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer terdiri dari 
Kepala Madrasah dan Guru. Adapun sumber data sekunder menjadi sumber 
data pendukung dengan menggunakan second opinion atau data yang berasal 
dari penelitian sebelumnya ataupun dokumen-pendukung lainnya yang 
relevan dengan penelitian. Teknik analisis data melalui reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepala Madrasah sebagai 
supervisor sangat signifikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme 
guru. Kepala Madrasah di MAS PERGIS Campalagian aktif dalam memberikan 
bimbingan dan supervisi secara berkala, kemudian peran sepala Madrasah 
sebagai supervisor, konsultan, pemimpin dan evaluator telah dilaksanakan 
dengan baik. Bentuk supervisi yang dilakukan meliputi kunjungan kelas atau 
classroom visitation, pertemuan pribadi, rapat dewan guru/staff, kunjungan 
antar kelas, pertemuan dalam kelompok kerja\MGMP, simposium dan 
seminar. Selanjutnya profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian 
berada pada tingkat yang baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang 
memerlukan peningkatan, seperti keterampilan pedagogis dan penggunaan 
teknologi dalam proses pembelajaran. Guru-guru menunjukkan komitmen 
yang tinggi terhadap profesi mereka dan berusaha untuk terus berkembang 
melalui berbagai pelatihan dan workshop yang diadakan oleh Madrasah. 
Kemudian  

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi yang efektif 
oleh kepala Madrasah dapat secara signifikan meningkatkan profesionalisme 
guru. Oleh karena itu, disarankan agar kepala Madrasah terus memperkuat 
peran supervisinya dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan 
supervisi yang relevan.  

 
Kata kunci: Kepala Madrasah, Supervisor, Profesionalisme Guru
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dengan akhlak mulia sangat dibutuhkan untuk pendidikan 

atau pembinaan. Pendidikan di Indonesia bukan hanya sekedar memancarkan 

pentingnya pendidikan, tetapi juga bagaimana dapat mengimplementasikan 

konsep pendidikan dengan memajukan, melatih dan memberdayakan sumber 

daya manusia secara bertahap atau berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut 

Ilma dalam Jurnal Tadbir Manajemen Pendidikan Islam (Tadbir Journal of 

Islamic Education Management), pendidikan adalah investasi yang terencana 

melalui tahap pendampingan serta pembelajaran individu untuk dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri secara spritual, 

kreatif, berilmu, bertanggung jawab, sehat dan berakhlak mulia. Melalui 

pendidikan adalah salah satu cara dalam merealisasikan pendidikan karakter 

dengan tujuan dapat membentuk manusia Indonesia bertaqwa kepada  Tuhan 

Yang Maha Esa (YME), melaksanakan sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku, mematuhi hukuman yang berlaku, menjalin interaksi yang baik antar 

umat beragama, ras, suku, dan budaya, dapat menerapkan nilai-nilai luhur.1 

Pendidikan memiliki tujuan yang lebih dari sekedar menyiapkan 

tenaga kerja yang produktif. Pendekatan humanistik mensyaratkan proses 

pendidikan sebagai proses yang menyeluruh bagi perkembangan manusia 

seutuhnya. Beberapa peran harus disorot dan dilaksanakan. Peran-peran 

tersebut adalah: Pertama, pendidikan berperan untuk memajukan 

kemanusiaan (human). Ini berarti bahwa tujuan akhir pendidikan adalah 

 
1 Khanifatul Safitri, “Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Siswa Sekolah,” Jurnal 

Pendidikan Tambusai 4 (2020), h. 264–271. 
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mengembangkan pribadi manusia seutuhnya, termasuk untuk 

mempersiapkan seseorang menjadi anggota masyarakat, warga negara yang 

baik dan rasa memiliki. Kedua, pendidikan berfungsi sebagai sumber daya 

manusia, itu mengembangkan kemampuan untuk pindah ke fase kehidupan 

baru, seperti daya saing dan kemampuan kerja. 

Fakta menunjukkan bahwa sekolah bisa menjadi Madrasah yang 

berkualitas jika berada ditangan pimpinan yang hebat, pemimpin yang 

berkualitas dapat membuat inovasi atau terobosan untuk menjaga sekolah 

yang dipimpinnya bergerak menuju puncak tujuannya. Seorang pemimpin 

yang hebat juga mempu membangkitkan semangat orang-orang yang 

dipimpinnya, sehingga tidak ada tekanan melainkan kerja sekarela untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Kepala Madrasah sebagai pemimpin lembaga 

pendidikan harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah 

yan dipimpinnya. Kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan harus 

memenuhi sifat-sifat antara lain: Memiliki khayalan cipta, percaya kepada 

para pegawainya untuk melaksanakan tugasnya, suka bekerja, bijaksana, 

berpikir cepat, tegas dan lapang dada serta berpengetahuan luas.2 

Sebagai supervisor pendidikan di sebuah sekolah, kepala Madrasah 

memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan meningkatkan kualitas 

sistem pendidikan. Mereka memimpin guru, memberikan arahan dalam 

pengembangan kurikulum, dan memastikan implementasi metode pengajaran 

yang inovatif. Kepala Madrasah juga bertanggung jawab atas evaluasi kinerja 

guru, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang program 

 
2 Muhammad Ali Hanafiah, “Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin dan Supervisor,” 

Hikmah 15, no. 1 (2018), h. 86–92, 
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pengembangan profesional. Selain itu, mereka berperan dalam merancang 

kebijakan sekolah, mengelola anggaran pendidikan, dan menjaga hubungan 

baik dengan orang tua dan masyarakat. Sebagai pemimpin, kepala Madrasah 

membentuk budaya sekolah yang positif, mendukung perkembangan karakter 

siswa, dan berinovasi untuk memastikan kesuksesan pendidikan secara 

holistik. Tugas mereka melibatkan manajemen efektif, kebijakan strategis, dan 

komunikasi yang efisien untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan. 

Pada dasarnya perbaikan kualitas diri seseorang harus menjadi 

tanggung jawab pribadi. Oleh karenanya usaha peningkatan kualitas guru 

terletak pada diri guru itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran diri 

guru untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

diperlukan guna peningkatan kualitas kerja sebagai tenaga professional.3 

Seorang guru siap mengemban tugas seorang pengajar apabila membekali diri 

untuk melakukan tugas tersebut dengan terampil yang sesuai kebutuhan 

instansi (sekolah). Padahal, profesionalitas mereka dalam memenuhi tugasnya 

sebagai guru merupakan input berharga dalam menentukan keberhasilan 

proses pendidikan di Madrasah. Oleh karena itu sangat mendesak untuk 

diperhatikan untuk lebih meningkatkan pengembangan keprofesionalan guru, 

apalagi memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat 

terhadap mutu pendidikan. 

Guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan 

profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Guru profesional 

memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, 

ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas, 

kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional 

 
3 Yeni Gusmiati Mia and Sulastri Sulastri, “Analisis Kompetensi Profesional Guru,” 

Journal of Practice Learning and Educational Development 3, no. 1 (2023), h. 49–55. 
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dalam memahami potensi, karakteristik dan masalah perkembangan peserta 

didik, mampu mengembangkan rencana studi dan karir peserta didik serta 

memiliki kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum.4 Peningkatan 

kemampuan profesionalisme guru selalu menjadi perhatian dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Bukan  hanya dari pengurus, pemangku 

kepentingan, panitia, staf, masyarakat dan berbagai pihak lainnya, termasuk 

kepala sekkolah. Tugas kepala Madrasah termasuk mengendalikan urusan 

internal sekolah. Tercapainya tujuan pendidikan sangat bergantung kepada 

kecakapan dan kebijaksanaan kepala Madrasah sebagai pemimpin dalam 

suatu lembaga pendidikan. Pembinaan kepala Madrasah sangat diperlukan 

untuk menaikkan derajat disiplin kerja guru, karena gurulah yang 

menentukan keberhasilan akademik, yaitu prestasi akademik. itu harus 

didasarkan pada kualitas profesionalisme guru dan staf pengajar lainnya. dan 

kesejahteraan dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. 5 

 Berdasarkan observasi di MAS PERGIS Campalagian, peneliti 

menemukan bahwa guru-guru di MAS PERGIS Campalagian menghadapi 

beberapa permasalahan yang memengaruhi kualitas pengajaran dan 

profesionalisme mereka, diantaranya kurangnya tingkat profesionalisme 

dalam pengajaran dan interaksi dengan peserta didik. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalisme, 

termasuk kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh guru dalam mencapai 

standar yang diinginkan. Permasalahan serius lainnya adalah guru mengajar 

di luar bidangnya, yang dapat menghambat pengembangan peserta didik. 

 
4 Rosmawati Rosmawati, Nur Ahyani, and Missriani Missriani, “Pengaruh Disiplin Dan 

Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru,” Journal of Education Research 1, no. 3 (2020), 
h. 200–205. 
 5 Arif Saifuddin, “Supervisi Pendidikan”,  El-Wahdah:Jurnal Pendidikan 1 (2020), h. 27-
28 
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Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana kepala Madrasah dapat 

berperan dalam memastikan bahwa guru ditugaskan sesuai dengan keahlian 

mereka, meningkatkan relevansi dan kualitas pengajaran. Disiplin kerja yang 

kurang menjadi hambatan lain dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Kedisiplinan guru berdampak pada kedisiplinan peserta didik dan iklim 

belajar di Madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memeriksa 

bagaimana kepala Madrasah sebagai supervisor dapat memainkan peran 

penting dalam memotivasi dan mengelola kedisiplinan guru untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Sehubungan dengan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, 

penyelidikan patut dilakukan. Melalui investigasi terhadap permasalahan-

permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

konkrit untuk meningkatkan peran kepala Madrasah sebagai supervisor 

dalam memperbaiki profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus berfungsi sebagai pemusatan 

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

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

yang disajikan berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peran kepala Madrasah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MAS 

PERGIS Campalagian 

1.  Peran kepala Madrasah mencakup 

kepemimpinan dalam memberikan 

arah dan visi sekolah, manajemen 

sumber daya untuk mendukung 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

keberhasilan pendidikan, 

pembinaan dan pengembangan 

kualitas sumber daya manusia, 

menjalin hubungan positif dengan 

orang tua dan komunitas, serta 

pengawasan dan pembinaan proses 

pembelajaran. Dalam fungsi 

supervisinya, kepala Madrasah 

harus aktif melibatkan diri dalam 

supervisi kelas, memberikan saran 

untuk peningkatan, dan memberikan 

dukungan dalam menghadapi 

tantangan pembelajaran. Kepala 

Madrasah juga bertanggung jawab 

menangani masalah-masalah yang 

muncul di Madrasah, berperan 

penting dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif, 

dan membantu mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. 

2.  Profesionalisme guru merujuk 

pada sikap, perilaku, dan standar 

tinggi yang diterapkan oleh 

seseorang dalam melaksanakan 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

tugas dan tanggung jawabnya di 

suatu bidang tertentu. 

Profesional guru yang dimaksud 

yaitu seorang guru yang dapat 

memenuhi empat kompetensi, yaitu : 

a. Kompetensi pedagogik, yaitu 

seorang guru memiliki 

keterampilan dalam mengetahui 

karakteristik peserta didiknya.  

b. Kompetensi sosial, yaitu seorang 

guru mampu bercakap di 

lingkungan sekolah dan 

lingkungan sosial atau 

masyarakat.  

c. Kompetensi kepribadian, yaitu 

seorang guru harus pandai 

mengelola emosinya terutama di 

lingkungan sekolah.  

d. Kompetensi profesional, yaitu 

seorang guru harus dapat 

menguasai materi secara luas dan 

mendalam.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian yang berjudul peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

memperbaiki profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian yaitu: 

1. Bagaimana peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

memperbaiki profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian. 

2. Bagaimana profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

memperbaiki rofesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian 

b. Untuk mendeskripsikan profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritik  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi semua kalangan pendidik  

2. Sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang sejenis  

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi Kepala Madrasah Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan hasil 

evaluasi bagi kepala Madrasah tentang pentingnya peran kepala 

Madrasah sebagai pemimpin dalam mewujudkan profesionalisme guru 

di MAS PERGIS Campalagian. 

2. Bagi Guru, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu masukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam 



9 
 

 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Pentingnya tenaga pendidik 

memiliki tingkat profesionalisme yang baik.  

3. Bagi Sekolah, diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan 

dan sumber data guna perbaikan, pengembangan dan peningkatan dalam 

dunia pendidikan khususnya dalam melaksanakan supervisor kepada 

guru untuk meningkatkan kinerja.  

4. Bagi Peneliti, menambah khasanah keilmuan khususnya tentang sistem 

informasi manajemen (SIM) sekolah, dan hal yang terkait dengan peran 

kepala Madrasah sebagai supervisor dalam mewujudkan profesinalisme  

guru 

E. Kajian Pustaka 

1. Skripsi yang ditulis oleh Intan Nirmala Dewi, 2018, “Peranan Kepala 

Madrasah Sebagai Supervisor Pendidikan Dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Guru PAI Di Sma Muhammadiyah 3 Makassar”. Peranan Kepala 

Madrasah Sebagai Supervisor Pendidikan sudah berjalan dengan baik, Kepala 

Madrasah, selaku supervisor, sudah memberikan arahan dan meninjau 

langsung, proses belajar- mengajar yang dilakukan guru-guru Pendidikan 

Agama Islam. Selain itu, kepala Madrasah juga sudah melakukan rapat evaluasi 

terhadap kinerjanya. Rapat evaluasi kinerja ini, dilakukan minimal seminggu 

sekali. Evaluasi berkala ini bukan hanya diprioitaskan kepada guru Pendidikan 

Agama Islam, tetapi semua guru mata pelajaran yang ada di Madrasah. Kepala 

Madrasah, selaku pemimpin di Madrasah, harus mencari waktu yang tepat 

untuk melakukan rapat evaluasi, sehinga tidak menyita waktu mengajar guru-

guru. Evaluasi berkala yang dilakukan, meliputi tanggung-jawab dalam 

memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar-mengajar di 

Madrasahnya. Dalam rapat evaluasi tersebut, kepala Madrasah memberikan 
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kesempatan pada guru-guru, untuk menyampaikan kendala yang ditemukan 

selama sepekan. Baik permasalahan pada sarana mengajar yang dimiliki, 

maupun kendala tekhnis lainnya, misalnya daya tangkap peserta didik pada 

mata pelajaran yang diberikan. Pada rapat tersebut, Para Guru juga harus 

interaktif, permasalahan yang ditemui saat mengajar, harus disampaikan 

dalam rapat, supaya dapat dibahas bersama-sama, dengan harapan, akan ada 

solusi yang didapatkan.6 

 Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nirmala Dewi mengeksplorasi 

peran kepala Madrasah sebagai supervisor yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Muhammadiyah 

Makassar. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan peran kepala Madrasah 

sebagai supervisor untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya di 

Madrasah Aliyah Swasta Perguruan Islam Campalagian. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Kurnia Sandi, 2019, “Peran Kepala 

Madrasah Sebagai Supervisor di Smp Negeri 14 Bandar Lampung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepala Madrasah di SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung menciptakan suasana yang nyaman bagi guru, staf dan peserta didik, 

hal ini dapat dilihat dari prilaku kepala Madrasah yang menyenangkan serta 

memberikan semangat kepada guru, staf, dan peserta didik dengan cara 

memberikan motivasi dan menigkatkan kepercayaan diri, kepala Madrasah 

juga menerapkan kedisiplinan dan disiplin waktu untuk mematuhi tata tertib 

sekolah ini untuk para guru, staf, dan peserta didik ini bertujuan agar 

membiasakan guru, staf, dan murid untuk lebih menghargai waktu, selain itu 

juga bertujuan untuk mengoptimalkan proses be lajar mengajar, disini juga 

 
6Intan Nirmala Sari, “Peranan Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Profesionalitas Guru PAI Di Sma Muhammadiyah 3 Makassar,” 13, no. 3 (2017), 
h.  1576–1580. 
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kepala Madrasah mengajukan kepada semua guru dan juga staf ajar saling 

bahu membahu dan saling tolong menolong satu sama lain agar menciptakan 

kenyamanan bekerja.7 

 Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Kurnia 

Sandi pertama membahas peran kepala Madrasah sebagai supervisor di 

Madrasah secara umum, sementara penelitian ini lebih fokus pada peran 

kepala Madrasah sebagai supervisor yang berkontribusi pada peningkatan 

profesionalisme guru di Madrasah. 

3. Skripsi yang ditulis oleh  Ibrahim Risyad, 2021, “Peran Kepala 

Madrasah Sebagai Supervisor dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di 

SMPN 18 Kota Depok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran kepala 

Madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

SMPN 18 Depok, kepala Madrasah melaksanakan beberapa tahapan yaitu 

perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi supervisi. Faktor 

pendukung dalam pelaksanaan supervisi ini adalah adanya motivasi guru, 

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)/tenaga kerja, sarana dan prasarana 

yang memadai. Kemudian faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi ini 

adalah waktu yang terganggu dalam satu semester karna cuaca, kondisi 

kesehatan, dan kegiatan tertentu, banyaknya kegiatan kepala Madrasah di luar 

sekolah, menyebabkan waktu atau jadwal supervisi yang bentrok, dan 

perangkat pembelajaran yang kurang siap.8 

 Penelitian ini mencerminkan fokus yang lebih khusus dan terarah 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Irsyad. 

Meskipun serupa, penelitian ini  menekankan peran kepala Madrasah sebagai 

 
7Iifan Kurnia Sandi, “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Di Smp Negeri 14 

Bandar Lampung,” Jurnal Pendidikan 1.1 (2019), h. 81–82. 
8Ibrahim Risyad, “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru Di SMPN 18 Kota Depok,” Repository.Uinjkt.Ac.Id (2021), h. 10,  
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supervisor dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru secara lebih 

terinci atau mendalam. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Nilda, Hifza , dan Ubabuddin, 2021, Jurnal ini 

berjudul “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan: 1). Sarana dan Prasarana yang belum terpenuhi secara 

keseluruhan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh SDS IT Sulthoniyah 

Sambas secara keseluruh memang belum optimal. Oleh sebab itu sarana dan 

prasarana yang ada belum sepenuhnya mencukupi dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dengan demikian keterbatasan yang ada menjadikan 

kurang optimalnya kegiatan belajar mengajar. 2). Kondisi finasial sekolah. 

Kondisi finansial merupakan faktor pendukung demi kemajuan sebuah 

lembaga atau instansi pendidikan. Sama hal nya dengan SDS IT Sulthoniyah 

Sambas. Dengan keterbatasan kondisi keuangan menjadikan salah satu faktor 

penghambat bagi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

guru yang ada. 3).   sebagian besar kualifikasi akademik SDS IT Sulthoniyah 

Sambas berlatar belakang pendidikan dakwah. Terkadang dalam proses 

membuat kelengkapan pembelajaran mengalami kesulitan.9 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nilda, Hifza , dan Ubabuddin  membahas 

peran kepala Madrasah sebagai supervisor yang berfokus pada peningkatan 

kinerja guru pendidikan agama Islam di Madrasah dasar. Di sisi lain, penelitian 

ini meneliti peran yang serupa namun dalam konteks Madrasah Aliyah dan 

lebih menitikberatkan pada aspek profesionalisme guru. 

 
9Nilda, Hifza, and Ubabuddin, “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah 3, no. 1 (2021), h. 11–18. 
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5. Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Sirojuddin, Andika Aprilianto, Novela 

Elza Zahari. 2022, Jurnal ini berjudul “Peran Kepala Madrasah Sebagai 

Supervisor Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran guru di SMAN 1 Tarik Sidoarjo diyakini penting dan sangat 

menentukan kualitas guru yang dihasilkan peningkatan profesionalisme guru 

di SMAN 1 Tarik Sidoarjo oleh kepala Madrasah diupayakan melalui beberapa 

hal, yakni kepemimpinan, pembimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi 

kegiatan guru. Guru dibimbing agar dapat memilih materi pembelajaran, 

metode dan media yang tepat guna untuk memudahkan peserta didik dalam 

belajar. Pelaksanaan supervisi di SMAN 1 Tarik Sidoarjo dilakukan sekali 6 

bulan per semester, yang dilakukan oleh tim supervisor, yakni mengikuti 

agenda yang telah di tentukan. Seperti kumpulan rapat antara kepala 

Madrasah dengan guru, bimbingan, evaluasi kelas, dan percakapan pribadi.10 

 Penelitian yang dilakukan oleh khmad Sirojuddin, Andika Aprilianto, 

Novela Elza Zahari, mengeksplorasi peran kepala Madrasah sebagai 

supervisor pendidikan dengan fokus pada peningkatan kinerja guru di SMAN 

1 Tarik Sidoarjo. Sebaliknya, penelitian ini membahas peran serupa kepala 

Madrasah sebagai supervisor, namun dalam konteks Madrasah Aliyah Swasta 

Perguruan Islam Campalagian, dengan penekanan pada peningkatan 

profesionalisme guru. Meskipun keduanya menggambarkan peran kepala 

Madrasah sebagai supervisor, perbedaan konteks sekolah dan penekanan 

pada aspek kinerja atau profesionalisme guru membedakan esensi penelitian 

keduanya. 

 
10Fitri, “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Membina Profesionalisme 

Guru,” Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 1 (2019), h. 730–743. 
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6. Jurnal yang ditulis oleh Jamilah Ali, 2019, dengan judul penelitian 

“Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Guru Mata Pelajaran IPA pada Sdn Roja 1 Ende”. Sesuai hasil 

temuan peneliti pada SDN Roja 1 Ende tentang pandangan guru mata 

pelajaran IPA terhadap pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala 

Madrasah sebagai supervisor adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan supervisi 

akan membantu dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru, 2) Pelaksanan 

Supervisi sangat memberikan pengaruh positif kepada guru, 3) Akan 

membantu dalam perbaikan proses pembelajaran mulai dari perangkat, nilai, 

metode, maupun pendekatan pembelajaran yang digunakan kepada peserta 

didik, 4) mengembangkan kemampuan guru dalam perubahan sesuai 

kurikulum pembelajaran, 5) Pelaksanaan supervisi bisa mendapatkan nilai-

nilai baru yang belum diterapkan sebelumnya dalam kegiatan belajar 

mengajar.11 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah Ali, mendalami peran kepala 

Madrasah sebagai supervisor pendidikan dengan fokus meningkatkan mutu 

pembelajaran guru mata pelajaran IPA di SDN Roja 1 Ende. Sebaliknya, 

penelitian ini mengeksplorasi peran kepala Madrasah sebagai supervisor 

untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya di Madrasah Aliyah 

Swasta Perguruan Islam Campalagian. Dalam perbandingan ini, perbedaan 

terletak pada konteks sekolah, area peningkatan (mutu pembelajaran dan 

profesionalisme), dan mata pelajaran yang disorot (IPA dan umum). 

7. Jurnal yang ditulis oleh Norniati. 2023, dengan judul penelitan “Peran 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

 
11Jamilah Ali “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Guru Mata Pelajaran Pada SDN Roja 1 Ende” 3, no. 1 (2019), h. 50–56. 
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meningkatkan kompetensi guru kepala SMAN 1 Banjarsari diketahui dalam 

melakukan supervisi akademik masih sebatas melihat-lihat, namun tetap 

melaksanakan supervisi manajerial berupa Monitoring Penerimaan Peserta 

didik Baru, monitoring beberapa kegiatan kepanitiaan lainnya di Madrasah, 

monitoring ke setiap ruang kelas sebelum pelaksanaan pembelajaran, serta 

awal dan akhir sekolah dan juga peran kepala Madrasah sebagai motivator 

dapat dilihat bahwa kepala SMAN 1 Banjarsari telah menerapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman terhadap guru yang melanggar peraturan 

sekolah.12 

 Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Norniati dari 

segi tujuan, penelitian pertama lebih menitikberatkan pada peningkatan 

kompetensi secara umum tanpa merinci aspek-aspek tertentu yang perlu 

diperbaiki. Sementara penelitian ini secara eksplisit menyoroti perbaikan 

dalam profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian, menawarkan 

wawasan yang lebih tajam terkait tantangan dan solusi yang mungkin khusus 

untuk lembaga tersebut. 

      

 

 
 12Norniati, “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru,” 
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin 1, no. 5 (2023), h. 375–383. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Pendidikan 

1. Pengertian Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah merupakan tenaga fungsional guru ditugaskan untuk 

memimpin suatu sekolah. Kepala Madrasah adalah guru yang mendapat tugas 

tambahan sebagai kepala Madrasah.1 Kepala Madrasah sebagai pemimpin 

sekolah mempunyai tugas yang sangat berat dalam rangka meningkatkan 

kualitas sekolah.2 Sebagai penanggung jawab keberhasilan sekolah, kepala 

Madrasah harus mampu memenuhi tanggung jawabnya. Peran kepala 

Madrasah adalah merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan, memantau, 

mengevaluasi kegiatan, mengadakan pertemuan, mengambil keputusan, 

mengelola proses pembelajaran, mengelola administrasi dan mengelola 

administrasi, peserta didik, staf, sarana dan prasarana, keuangan. 

Pemimpin bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di 

Madrasah, mengelola pembelajaran, mengatur peserta didik, satf, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk pembelajaran, keuangan dan mengatur 

hubungan dengan masyarakat. Selain itu, ia memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan dilingkungan sekolah yang 

berada dibawah kendalinya. Kepala Madrasah sebagai komuikator bertugas 

menjadi perantara untuk meneruskan instruksi kepada guru, serta 

menyalurkan aspirasi personal sekolah kepada instansi kepada para guru, 

 
1Hamidah D and Julkifli, “Kepala Madrasah Sebagai Administrator Dan Supervisor Di 

Sekolah,” Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan 10, no. 2 (2021), h. 41. 
2Fitri, “Peran Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam Membina Profesionalisme 

Guru.” Jurnal ATSAR UNISA 2, no. 1 (2022), h. 2–3. 
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serta menyalurkan aspirasi personal sekolah kepada guru, serta menyalurkan 

aspirasi personal sekolah kepada instansi vertikal maupun masyarakat. 

Seorang kepala madarsah harus memiliki kompetensi sumber daya 

kepemimpinan yang cukup, agar ia benar-benar dapat menjadi seorang 

pemimpin yang dapat memberi teladan serta arahan kepada para bawahan 

yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21: َ 

 

ِ اسُْوَةٌ   خِرَ وَذَكَرَ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فيِْ رَسُوْلِ اللّٰه َ وَالْيوَْمَ الْْٰ حَسَنةٌَ ل ِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰه
َ كَثِيْرًا    اللّٰه

 

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”3 

Ulama tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas berfungsi 

menjelaskan sifat orang-oarang yang mestinya meneladani Rasul saw. 

Memang, untuk meneladani Rasul saw. Secara sempurna diperlukan kedua hal 

yang disebut ayat di atas. Demikian juga dengan dzikir kepada Allah dan selalu 

mengingat-Nya.4 Kemudian jika dikaitkan dengan kepala Madrasah sebagai 

pemimpin maka maksud dari ayat di atas adalah seorang kepala Madrasah 

yang sekaligus menjadi pemimpin bagi majelis guru dan peserta didik di 

lembaga pendidikan dapat menjadi sosok pemimpin yang benar-benar dapat 

dicontoh seperti Rasulullah saw. pilihan Allah jatuh pada Muhammad saw. 

untuk ditetapkan sebagai pemimpin yang paling lengkap dan sempurna 

pribadinya. 

 
 3Kementrian Agama RI, Al-quran & Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Terjemah Al-quran Kementrian Agama RI, 2018), h. 220  
 4M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 242-246. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala Madrasah berada 

di garda terdepan, mengkoordinasikan upaya peningkatan mutu pendidikan 

dan pencapaian tujuan pendidikan pada tingkat sekolah yang berada di bawah 

kendalinya. Tentu saja, kepala Madrasah bukanlah satu-satunya orang yang 

bertanggung jawab penuh atas sekolah tersebut, karena masih banyak faktor 

lain yang perlu dipertimbangkan. 

2. Supervisor Pendidikan 

Supervisi pendidikan melibatkan individu yang memiliki peran kunci 

dalam mengontrol, membimbing, dan meningkatkan performa guru dan staf 

pendidikan di lingkungan sekolah, individu yang melakukan supervisi disebut 

supervisor. Tugas utamanya mencakup pengamatan langsung terhadap 

kegiatan pembelajaran, pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif, 

serta dukungan terhadap pengembangan profesional para pendidik. 

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa metode pengajaran sesuai 

dengan standar pendidikan, pelaksanaan kebijakan sekolah efektif, dan 

pencapaian tujuan pendidikan terlaksana. Kepala Madrasah sebagai 

supervisor berusaha untuk mencapai tujuan supervisi dengan meningkatkan 

kualitas kompetensi supervisinya.5 

Supervisi yang dilakukan berfokus pada supervise akademik, supervisi 

akademik adalah proses pembinaan dan pengawasan yang berfokus pada 

aspek pengajaran, kurikulum, dan hasil belajar di lembaga pendidikan. Tujuan 

utama dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dengan memastikan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh guru 

sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, 

 
5Maudia Nur Nabila and Mohammad Syahidul Haq, “Peran Kepala Madrasah Sebagai 

Supervisor Akademik Dalam Memperbaiki Kompetensi Profesional Guru Di Masa Pandemi Covid-
19,” Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 9, no. 5 (2021), h. 125.  
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supervisor, yang bisa berupa kepala sekolah atau pengawas akademik, 

berperan penting dalam memberikan bimbingan dan penilaian terhadap 

kinerja guru, sehingga mereka dapat terus berkembang secara profesional. 

Selain itu, mereka turut ambil bagian dalam menyelenggarakan 

program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan 

guru, memfasilitasi kerjasama antar staf, dan menciptakan lingkungan belajar 

yang mendukung. Peran supervisor pendidikan juga melibatkan penanganan 

tantangan atau konflik di lingkungan sekolah, mendukung budaya positif 

dalam sekolah, serta memastikan keseluruhan aspek pendidikan berjalan 

sesuai rencana. Dengan demikian, supervisor pendidikan memiliki dampak 

besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dukungan 

yang penting untuk kemajuan peserta didik serta perkembangan profesional 

staf pendidikan. 

B. Kompetensi Kepala Madrasah 

Kepemimpinan kepala Madrasah dan kompetensi kepala Madrasah 

terhadap kinerja guru berhubungan erat dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

Standar guru dan kompetensi kepemimpinan, standar kepribadian, 

kemampuan manegerial dan kompetensi kewirausahaan penting dan perlu 

diimplementasikan dan diuji keberadaannya di Madrasah.6 

Hanya kepala Madrasah yang memiliki kompetensi tinggi yang akan 

memiliki kinerja yang memberi tauladan, menginspirasi dan memberdayakan, 

 
6Sangkot Idris Ritonga et al., “Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Kepala 

Madrasah Terhadap Kinerja Guru Pada Smks Harapan Al- Washliyah Sigambal Kabupaten 
Labuhanbatu,” Jurnal Al-Khawarizmi: Pendidikan Matematika 02, no. 01 (2020), h. 9. 



20 
 

 

kondisi ini akan mendorong perubahan yang bermasyarakat, relevan, efektif 

biaya serta diterima oleh staf, murid dan masyarakat.7 

Kompetensi biasanya berarti kemampuan untuk menentukan dan 

memutuskan sesuatu. Kompetensi adalah kegiatan rasional yang secara 

memuaskan memenuhi tujuan dalam kaitannya dengan kondisi yang 

diinginkn (kompetensi adalah perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam kondisi yang diharapkan). Kompetensi ini juga merupakan 

seperangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala Madrasah, 

kompetensi tersebut dapat dilihat setelah diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku kepala Madrasah. 

Standar kompetensi kepala Madrasah menurut Permendiknas Nomor 

13 tahun 2007, meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial 

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian kepala Madrasah mencakup karakteristik 

pribadi yang mendukung kepemimpinan efektif, seperti integritas, 

keberanian, ketegasan, dan empati. Kepribadian yang kokoh membentuk 

fondasi hubungan positif, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan 

belajar yang inklusif. Pemimpin dengan kompetensi kepribadian yang baik 

memberikan teladan moral dan menciptakan atmosfer inspiratif bagi seluruh 

komunitas sekolah. 

Kompetensi kepribadian meliputi: 

a. Berbudi pekerti luhur dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di 

Madrasah. 

b. Memiliki ketulusan dalam menjadi pemimpin. 

 
7Sufyarma Marsidin, Elizar Ramli, and Tia Ayu Ningrum, “Pembinaan Kompetensi 

Manajerial Dan Supervisi Kepala Madrasah,” Jurnal Halaqah 1, no. 4 (2019), h. 427–432. 
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c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekola/Madrasah. 

d. Memiliki sikap terbuka dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. 

e. Mampu mengendalikan diri ketika mengalami masalah pekerjaan sebagai 

kepala Madrasah/Madrasah 

f. Mempunyai bakat dan tertarik terhadap jabatan untuk menjadi pemimpin 

pendidikan.8 

Calon kepala Madrasah yang berbudi pekerti luhur dan menjadi contoh 

bagi masyarakat sekolah mencerminkan bud pekerti yang luhur, ketulusan 

dalam memimpin, sikap terbuk adan mampu mengendalikan diri. Ketulusan 

dan keinginan kuat dalam pengembangan diri menunjukkan komitmen yang 

mendalam terhadap tugas kepemimpinan. Sikap terbuka dalam menjalankan 

fungsi pokok dan kemampuan mengendalikan diri di masa masalah 

menggambarkan kepemimpinan yang adaptif dan tangguh. 

2. Kompetensi Manajerial 

Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi manajerial yang kuat dapat 

efektif mengatur kegiatan pembelajaran, mengelola anggaran, serta 

memotivasi dan mengarahkan staf. Dengan keterampilan ini, kepala Madrasah 

dapat menciptakan lingkungan sekolah yang terorganisir, produktif, dan 

berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. 

Kompetensi manajerial/kepemimpinan meliputi: 

a. Mempersiapkan rencana sekolah atau Madrasah untuk tingkat 

perencanaan yang berbeda. 

b. Meningkatkan lembaga sekolah sekolah atau Madrasah berdasarkan 

 
 8Tugiono. "Implementasi Kompetensi Kepribadian Kepala Madrasah dalam 
Meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru." Indonesian Journal of Education Management & 
Administration Review 4.1 (2020), h. 215-222. 
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kebutuhan. 

c. Pengelolaan sekolah atau Madrasah terkait pemanfaatan sumber daya 

sekolah atau Madrasah secara optimal. 

d. Memanajemen pergantian dan meningkatkan Madrasah atau sekolah 

menjadi lembaga pembelajaran yang berkualitas . 

e. Membangun suasana dan budaya dalam sekolah atau Madrasah yang 

nyaman dan inovatif sebagai tempat belajar. 

f. Membimbing guru juga pegawai untuk memanfaatkan SDM dengan 

sebaik- baiknya. 

g. Memanajemen relasi antara sekolah dengan masyarakat untuk 

mendapatkan dukungan gagasan, sumber belajar dan pendanaan bagi 

sekolah atau Madrasah.9 

Penyelenggaraan rencana sekolah, peningkatan berbasis kebutuhan, 

dan optimalisasi sumber daya menunjukkan kepemimpinan yang strategis. 

Manajemen pergantian, transformasi ke lembaga pembelajaran berkualitas, 

dan pembangunan budaya inovatif mencerminkan fokus pada peningkatan 

mutu pendidikan.  

3. Kompetensi supervisor 

Kompetensi kepala Madrasah sebagai supervisor mencakup keahlian 

dalam mengawasi dan membimbing kinerja guru guna meningkatkan 

profesionalisme dan prestasi siswa. Ini mencakup pemberian umpan balik 

positif, pengembangan strategi supervisi yang efektif, serta kemampuan 

mengidentifikasi dan merespons kebutuhan individual guru. Kepala Madrasah 

sebagai supervisor perlu mampu menciptakan lingkungan kerja yang 

 
 9Tanjung, Rahman, et al. "Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 4.4 (2021), h. 
291-296. 
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mendukung pertumbuhan profesional, mendorong kolaborasi, dan mengenali 

metode pembelajaran inovatif. Dengan kompetensi supervisi yang kuat, 

kepala Madrasah dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas 

pengajaran dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. 

Kompetensi supervisor meliputi: 

a. Merancang program Pembimbing Akademik untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru. 

b. Melakukan pembelajaran akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik kepemimpinan yang tepat. 

c. Pemantauan hasil pembimbing akademik guru untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru.10 

Merancang program pembelajaran menunjukkan kesadaran kepala 

Madrasah terhadap pengembangan profesional guru. Pendekatan dan teknik 

kepemimpinan yang tepat dalam pembelajaran akademik memperkuat 

efektivitas pengajaran. Pemantauan hasil pembimbingan adalah strategi 

evaluasi berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kemampuan 

profesional guru secara berkelanjutan. 

4. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial kepala Madrasah melibatkan kemampuan 

membangun hubungan interpersonal yang positif dengan staf, siswa, dan 

pihak terkait. Ini mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, empati, dan 

kepemimpinan berbasis kolaborasi. Kepala Madrasah dengan kompetensi 

sosial yang baik dapat menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan 

mendukung, memfasilitasi dialog terbuka, serta mengelola konflik dengan 

bijaksana.  

 
 10Hanafiah, Hanafiah, et al. "Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui 
Supervisi Klinis Kepala Madrasah." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5.10 (2022), h. 452-452. 
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Kompetensi sosial meliputi: 

a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/Madrasah. 

b. Ambil bagian dalam aktivitas sosial 

c. Memiliki kepedulian sosial terhadap kelompok atau orang lain.11 

Kerjasama dengan pihak lain menandakan kepala Madrasah sebagai 

kolaborator aktif dalam memajukan lembaga. Keterlibatan dalam aktivitas 

sosial mencerminkan tanggung jawab sosial dan kontribusi kepala Madrasah 

pada lingkungan sekolah. Kepedulian sosial terhadap kelompok atau individu 

menunjukkan kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan 

akademis, tetapi juga pada kesejahteraan komunitas. 

C. Supervisi Pendidikan 

1. Pengertian Supervisi 

Secara etimologi “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision” yang 

memiliki arti “atas” dan “penglihatan” . Maka berdasarkan etimologi, supervisi 

artinya melihat dari atas. Supervisi dilakukan disetiap organisasi, termasuk 

organisasi didalam ranah pendidikan, salah satunya adalah sekolah. Supervisi 

merupakan salah satu mekanisme dalam meningkatkan kinerja 

profesionalisme untuk menciptakan proses belajar peserta didik yang lebih 

baik melalui pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan secara umum supervisi 

bertujuan untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang 

efektif dan relevan melalui peningkatan kemampuan guru.12 

 Supervisi pendidikan perlu untuk dilakukan karena pada dasarnya 

supervisi pendidikan dilakukan untuk memberikan arahan dan bimbingan 

kepada guru agar dapat menemukan jalan keluar dalam menghadapi 

 
 11Ritonga, Raja, et al. "Penguatan Kompetensi Sosial-Emosional Bagi Kepala Madrasah 
Penggerak Melalui Kegiatan Lokakarya." SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat 
Berkemajuan 6.1 (2022), h. 309-315. 

12Nita Karmila and Yudhie Suchyadi, “Supervisi Pendidikan Di Sekolah Alam Bogor,” 
JPPGuseda  Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar 3, no. 1 (2020), h. 31–33. 
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permasalahanpermasalahan di atas secara mandiri, sehingga dapat 

berimplikasi juga terhadap peningkatan prestasi kerjanya.13 

2. Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan 

Masalah supervisi dalam lingkungan pendidikan adalah bahwa hal itu 

mengubah pemikiran otoriter dan korektif menjadi pemikiran kreatif dan 

konstruktif. Maka, pengawasan harus didasarkan pada data dan fakta objektif. 

Oleh karena itu, prinsip pengawasan yang dilaksanakan adalah: 

a. Prinsip Ilmiah 

Prinsip ini menekankan penerapan teori dan riset dalam 

mengidentifikasi kebutuhan guru, memberikan umpan balik objektif, serta 

merancang strategi pengembangan profesional yang efektif. Dengan 

mendasarkan supervisi pada prinsip ilmiah, kepala Madrasah dapat 

memastikan upaya terarah menuju perbaikan yang berkelanjutan dan 

menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berbasis bukti. 

b. Prinsip Demokratis 

Prinsip yang mendasari asas musyawarah. Pelayanan dan dukungan 

supervisor kepada guru didasarkan pada hubungan personal yang erat dan 

suasana yang hangat, sehingga guru merasa nyaman dalam bekerja. Harus 

diingat bahwa manajer tidak boleh memiliki citra yang terlalu protektif. 

c. Prinsip Kerjasama 

Berarti mengembangkan usaha bersama atau memberikan pengawasan, 

berbagi ide, berbagi pengalaman, dukungan atau dorongan sehingga guru 

merasa tumbuh bersama. 

d. Prinsip Kontruktif dan Kreatif 

 
13Asrowi Asrowi, “Perencanaan Dan Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Serta 

Ugensinya,” E-Jurnal Aksioma Al-Asas 2, no. 1 (2021), h. 1–17. 
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Semua guru merasa termotivasi untuk mengembangkan potensi 

kreatifnya ketika pengawasan dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman daripada yang menakutkan. Misalnya, menunjukkan wajah canggung 

di depan guru setiap hari, kurang memperhatikan guru, kurangnya 

komunikasi dengan guru. 

3. Tujuan dan Sasaran Supervisi 

Supervisi tidak terjadi begitu saja, sehingga setiap kegiatan pengawasan 

memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan sesuai dengan tujuan 

pengawasan. Tujuan kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan tujuan 

pendidikan sekolah, karena kepemimpinan pada hakekatnya berfungsi untuk 

membantu sekolah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, 

sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal, melalui supervisi 

pendidikan, guru yang merupakan komponen penentu sumber daya insani 

mesti terus dibina dan dikembangkan. Tujuan utama supervisi pendidikan 

adalah memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar guru di 

Madrasah. Pengawasan di sini adalah kerja kepemimpinan yang ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja pendidik dan personel sekolah lainnya melalui 

pengarahan dan bimbingan yang baik, serta memberikan kontribusi pada 

praktik atau metode pendidikan yang baik dan profesional.14   

Tujuan supervisi pendidkan adalah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan proses belajar mengajar secara umum, artinya tujuan 

supervisi tidak hanya untuk meningkatkan mutu pengajaran guru, tetapi juga 

mendorong tumbuhnya profesi guru dalam arti luas, termasuk menyediakan 

 
14Intan Triana Chintiyatmi, “Prinsip Dan Sasaran Supervisi Pendidikan Islam,” Jurnal 

ATSAR UNISA 2, no. 1 (2022), h. 2–3. 
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fasilitas, layanan manajemen dan mempromosikan hubungan baik dengan 

pihak terkait lainnya.15 

Berdasarkan sudut pandang yang dikemukakan di atas, dapat dipahami 

bahwa tujuan supervisi secara umum adalah membantu guru mencapai tujuan 

pendidikan, membimbing pengalaman mengajar guru, menjawab kebutuhan 

belajar peserta didik, memajukan akhlak dan ikut menyesuaikan diri dengan 

masyarakat. 

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran supervisi, maka supervisi 

sangat memperhatikan tugas guru, termasuk berbagai masalah yang dialami 

oleh guru dalam pelaksanaan tugas tersebut, tanggung jawab seorang guru 

terkait pengembangan sumberdaya manusia yang pada akhirnya sangat 

menentukan kelangsungan dan kehormatan suatu bangsa. 

Terdapat beberapa pendapat mengapa supervisi penting untuk 

dilaksanakan terlebih ditujukan pada guru di Madrasah Pertama, adanya 

tuntutan hak asasi manusia. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Ketiga, perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan undang-

undang guru. Keempat, meningkatkan profesionalisme guru dalam 

mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tugas profesi. Kelima, 

menunjukan kebijakan pemerintah mewujudkan otonomi pendidikan pada 

tiap jenjang pendidikan. Keenam, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi supervisi yaitu: (1) kolegial, 

hubungan konsultatif dan bukan hirarkis, (2) dilakukan secara demokratis, (3) 

berpusat kepada tenaga kependididkan (guru), (4) dilakukan berdasarkan 

 
 15Suparliadi.  “Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan.” Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 4(2021), 
h. 187-192. 
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kebutuhan tenaga pendidik (guru), dan (5) merupkan bantuan profesional.16 

Faktor-faktor supervisi, seperti hubungan kolegial dan pendekatan 

demokratis, menciptakan lingkungan inklusif. Fokus pada kebutuhan guru dan 

bantuan profesional memastikan supervisi berorientasi pada pengembangan 

individu, mendukung pertumbuhan, dan menciptakan keberlanjutan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. 

4. Teknik-teknik Supervisi Pendidikan 

Teknik supervisi adalah teknik yang ditujukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dalam rangka penyelesaian masalah guru di kelas, masalah 

pimpinan sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan, dan masalah 

lain yang berkaitan dengan hal tersebut. 

a. Teknik yang berkaitan dengan kelas 

Teknik ini adalah suatu metode yang dilakukan oleh pengawas kelas 

yang sedang belajar dibawah arahan seorang guru. Tujuannya untuk 

menangkap semua data yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Data ini 

dipakai oleh supervisor sebagai dasar untuk pembinaan guru yang disupervisi. 

b. Supervisi yang direncanakan bersama  

Teknik supervisi yang direncanakan bersama dalam penelitian ini 

mencakup pendekatan kolaboratif antara kepala Madrasah dan guru di MAS 

PERGIS Campalagian. Rencana supervisi melibatkan rapat perencanaan 

bersama, di mana tujuan pengembangan profesionalisme guru dibahas secara 

terstruktur. Kepala Madrasah akan memberikan panduan, mendengarkan 

masukan dari guru, dan merancang kegiatan pengembangan yang sesuai. 

Selanjutnya, pemantauan rutin dan umpan balik terjadwal akan diterapkan 

untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan demikian, rencana 

 
 16Sanoto, H. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Supervisi Akademik 
selama Pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat”. Jurnal Basicedu, 5(3).(2021), h. 169-174. 
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supervisi ini menekankan kolaborasi dan berfokus pada perencanaan bersama 

untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru.17 

c. Teknik supervisi sebaya  

Sesuai dengan prinsip metodologi belajar mengajar, bahwa peserta 

didik yang pandai diperbolehkan untuk membantu temannya yang sering 

disebut asisten pengajar, sehingga ada kesamaan prinsip dalam supervisi. 

Guru yang berhasil dalam pekerjaannya memiliki kesempatan dari pengawas 

untuk membantu guru lain meningkatkan proses belajar mengajar. 

d. Teknik penggunaan opini peserta didik dan alat elektronik 

Implikasi dari teknik monitoring ini adalah supervisor meminta 

bantuan beberapa peserta didik untuk mengevaluasi gurunya. Taktik ini akan 

digunakan jika supervisor merasa kesulitan untuk mendekati guru untuk 

supervisi, karena guru merasa tidak nyaman diharapkan oleh supervisor, atau 

karena guru merasa wibawanya diremehkan, dll. 

e. Teknik kunjungan ke sekolah lain 

Teknik ini tidak lain adalah mengunjungi sekolah-sekolah lain yang 

dianggap paling mutakhir. Dengan dilakukannya studi banding dapat 

membuat beberapa aspek sekolah tidak lengkap. itu dapat di atasi, termasuk 

sistem pembelajaran yang dipimpin guru. Pada saat kunjungan tersebut 

dilakukan pemantauan dengan mengunjungi sekolah lain. 

f. Teknik melalui pertemuan pendidikan 

Lembaga pendidikan sering mengadakan pertemuan untuk membahas 

masalah umum. Ini dapat dikaitkan dengan inovasi pedagogis dari konsep ke 

aplikasi. Masalah lain yang dibahas juga dapat berkaitan dengan upaya 

peningkatan produktivitas pendidikan, termasuk kualitas dan kuantitas. 

 
 17Maimunah, M. “Pendekatan dan Teknik Supervisi Pendidikan”. Al-Afkar: Jurnal 
Keislaman & Peradaban, 8(2020), h. 85-122. 
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Pembahasan ini juga bisa tentang bahan kajian yang tepat, bagaimana 

menyediakan bahan kajian yang baik, dll.  

D. Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Profesionalisme Guru 

Kata "profesional" merupakan kata sifat yang berarti kehidupan dan 

juga kata benda yang berarti orang yang ahli. Profesionalisme juga merupakan 

paham yang mengajarkan bahwa semua pekerjaan harus dilakukan oleh 

seorang profesional. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada 

sikap mental dalam bentuk komitmen dari pada anggota suatu profesi untuk 

senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya.18 

Profesionalisme seorang guru merupakan cerminan dari sikap mental 

dan komitmennya untuk mencapai dan meningkatkan kualitas kompetensinya 

dengan segala upaya dan strategi, serta selalu mengembangkan 

kompetensinya sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga keberadaannya 

selalu memberi manfaat, berarti. 

Guru merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus. Profesi 

tersebut tidak dapat dikerjakan jika tidak mempunyai keahlian sebagai guru. 

Definisi lain dari guru yaitu penuntun karir yang peran utamanya mengajar, 

membimbing, melatih, mendidik, mengarahkan, menguji serta menilai peserta 

didik di lembaga pendidikan. guru merupakan titik sentral dalam 

pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu 

persyaratan penting bagi peningkatan mutu pendidikan adalah apabila 

 
18Muhammad Anwar, “Menjadi Guru Profesional” Jakarta; Prenadamedia Group 

(2018), h.23 
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pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan oleh pendidik-pendidik yang 

dapat diandalkan keprofesionalannya.19 

Berdasarkan definisi mengenai profesi dan guru yang sebelumnya 

dibahas, maka bisa disimpulkan bahwa guru profesional merupakan 

seseorang dengan kompetensi profesional serta pengetahuan spesifik di 

bagian keguruan agar dapat melaksanakan perannya sebagai seorang guru. 

Dalam arti lain, seorang guru profesional merupakan seseorang yang terlatih 

dan terdidik dengan pengetahuna yang luas di bidangnya. 

Oleh karena itu, pengembangan keprofesian guru merupakan upaya 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada, dengan tetap memperhatikan 

keperluan organisasi. Pengembangan keprofesian guru mengarah pada 

tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

2. Kompetensi Profesionalisme Guru 

Definisi sederhana dari kompetensi yaitu keterampilan atau 

kemampuan. Kompetensi/keterampilan merupakan kekuatan fisik dan 

mental dalam menjalankan tugas atau keterampilan yang diperoleh dari hasil 

latihan. Kompetensi guru merupakan kecakapan, kemampuan dan perilaku 

yang wajib dimiliki, diperoleh, dan dikuasai oleh guru yang relevan dengan 

pelaksanaan kewajiban mengajarnya selaku seorang guru yang menuntut 

meminta keahlian, keterampilan, atau keterampilan yang memenuhi standar 

kualitas tertentu. 

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud yaitu : 

a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. 

Termasuk di dalamnya adalah konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan 

 
19Aep Saepul Anwar, “Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru 

Pada Satuan Pendidikan Mts Negeri 1 Serang,” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan 
Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2020), h. 147–173. 
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dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan mengajar.20 Pengajaran itu 

kompleks dan multidimensional. Dengan kata lain meliputi pemahaman 

peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan potensi 

dirinya yang berbeda-beda. 

b. Kompetensi kepribadian, khususnya keterampilan dengan kompetensi 

kepribadian yang menggambarkan kepribadian yang dewasa, stabil, arif serta 

berbwibawa, berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi peserta didik. 

Seorang guru yang baik akan dihormati dan dikagumi oleh peserta didik. 

Dengan demikian, guru harus bertekad untuk mendidik dirinya terlebih 

dahulu baru kemudian mendidik orang lain. Cara pendidikkan yang paling 

efektif yitu pendidikan dengan keteladanan. 

c. Kompetensi profesional merupakan keterampilan yang mampu menguasai 

bahan pembelajaran secara mendalam, serta teknik dan cara pengajaran yang 

tepat agar peserta didik dapat memahami, menangkap, tanpa memicu 

keraguan dan kesulitan, termasuk didalamnya kemampuan dalam menguasai 

materi pada kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan, serta menguasai 

struktur ilmu dan metodologi.  

d. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan 

lingkungan luar sekolah. Guru tidak hanya memiliki kompetensi kepribadian 

dan profesional, tetapi guru juga memiliki banyak kompetensi lainnya, 

termasuk kompetensi kepribadian, profesional dan sosial. 

e. Kompetensi emosional bagi seorang guru mencakup kemampuan untuk 

mengenali dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta mengelola 

 
 20Pratama, L. D., & Lestari, W. “Pengaruh pelatihan terhadap kompetensi pedagogik 
guru matematika”. Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), (2020), h. 278-285. 
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emosi tersebut secara efektif dalam berbagai situasi pendidikan. Ini berarti 

seorang guru harus mampu menjaga keseimbangan emosi, bahkan di bawah 

tekanan, sehingga tetap dapat memberikan pengajaran yang optimal dan 

menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa. Kemampuan ini juga 

mencakup empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespons 

perasaan siswa, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang 

harmonis dan mendukung perkembangan emosional siswa. 

f. Kompetensi integritas adalah aspek fundamental yang mencakup prinsip 

moral, etika, dan kejujuran dalam menjalankan peran sebagai pendidik. 

Integritas adalah landasan dalam membangun kepercayaan dan otoritas moral 

seorang guru di mata siswa, kolega, dan masyarakat 

3. Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru 

Disadari atau tidak tugas guru di masa depan akan semakin berat. Guru 

tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

teknologi saja, melainkan juga harus mengemban tugas yang dibebankan 

masyarakat kepadanya. Tugas tersebut meliputi mentransfer kebudayaan 

dalam arti luas, keterampilan dalam menjalani hidup (life skills). Melihat tugas 

yang demikian berat tersebut, maka sudah selayaknya bila kemampuan 

profesional guru juga terus ditingkatkan agar mereka mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan 

belajar secara terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni 

mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Kedua, 

mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan 

dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka guru memiliki 

posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan 
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kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan 

berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Ketiga, membangun 

hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Upaya 

membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru 

dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha 

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga 

bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. 

Melalui networking inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di 

bidang profesinya.21 

Beberapa upaya di atas tentu saja tidak akan dapat berjalan jika tidak 

dibarengi dengan upaya yang nyata untuk menjadikan guru menjadi sebuah 

profesi yang menjanjikan artinya kesejahteraan guru memang harus 

ditingkatkan. Mengapa harus kesejahteraan guru yang harus ditingkatkan? Hal 

ini mengandung implikasi yang sangat luas. Di satu sisi, dengan kesejahteraan 

guru yang memadai akan mampu mendukung kinerja guru secara optimal. 

Guru tidak lagi memikirkan bagaimana mencari "pekerjaan sampingan" untuk 

mempertahankan dan membiayai kehidupan keluarganya, melainkan mampu 

terfokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam membina 

anak didiknya. Sementara itu, di sisi lain, dengan kesejahteraan guru yang 

menjanjikan, maka guru akan menjadi sebuah profesi yang banyak dikejar 

oleh generasi mendatang, terutama generasi muda yang memiliki potensi dan 

termasuk dalam kategori unggul. Dengan adanya 'bibit unggul' tersebut maka 

guru di masa depan bukanlah dimiliki oleh orang-orang yang 'terpaksa' atau 

'dipaksa' untuk menjadi guru, melainkan dimiliki oleh orang-orang yang 

benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi. Dengan demikian, 

 
 21 MUHSON, Ali. Meningkatkan profesionalisme guru: sebuah harapan. Jurnal Ekonomi 
dan Pendidikan, (2004), h. 12. 
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kata kunci dari upaya peningkatan profesionalisme guru adalah peningkatan 

kesejahteraan guru. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

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. 

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. 

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.  
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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 risalah, skripsi, tesis, dan disertasi 

mahasiswa bimbingan. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati.1 Penelitian kualitatif juga merupakan salah satu metode penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui 

proses berfikir induktif.2 Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih 

peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. 

Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk mengkaji suatu 

fenomena mendalam dimana data yang diperoleh berupa deskriptif dan 

memerlukan analisis secara induktif agar dapat menemukan makna 

sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang 

diamati secara mendalam, sadar dan terkendali. Metode penelitian Kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (Natural Setting).3 Dengan demikian penelitian 

deskriptif adalah mendeskripsikan peran kepala Madrasah sebagai supervisor 

dalam memperbaiki profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian. 

 

 

 
1Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam 

Ilmu Komunikasi,” Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi 1, no. 2 (2018), h. 83–90. 
2Miza Nina Adlini et al., “Metode P  enelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: 

Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022), h. 97–98. 
3Nanda Mihendra et al., “Paradigma Penelitian Pendidikan: Studi Kasus Mahasiswa 

Pendidikan Matematika Di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Tahun 2015-
2016,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Terpadu (JPPT) 2, no. 1 (2020), h. 46–54,  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAS PERGIS Campalagian yang terletak  Di 

Jl. Ammana Majju, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian. Kabupaten Polewali 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Memilih lokasi penelitian di Madrasah ini 

karena Madrasah merupakan lingkungan pendidikan khusus yang 

membutuhkan peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

memperbaiki profesionalisme guru. Madrasah memiliki karakteristik unik 

dalam konteks pendidikan Islam yang dapat memberikan wawasan khusus 

terkait manajemen pendidikan Islam dan pengembangan profesionalisme 

guru. Studi di Madrasah memungkinkan penelitian fokus pada konteks 

pendidikan Islam, memperkaya literatur kependidikan. Selain itu, melibatkan 

Madrasah dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kepala 

Madrasah dalam konteks pendidikan agama Islam, yang relevan untuk 

pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan Islam 

secara keseluruhan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Skripsi ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif fenomenologis 

untuk mengeksplorasi "Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam 

Memperbaiki Profesionalisme Guru di Madrasah." Pendekatan fenomenologis 

memungkinkan penelitian mendalami pengalaman dan persepsi subjektif 

para guru serta kepala Madrasah terkait peran supervisi dalam memperbaiki 

profesionalisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 

kepala Madrasah dan guru, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen. 

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

dinamika interaksi antara kepala Madrasah dan guru dalam konteks 

Madrasah, serta kontribusi supervisi terhadap perbaikan profesionalisme. 
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Pendekatan fenomenologis diharapkan menghasilkan temuan yang berbobot 

dan relevan dalam memahami kompleksitas peran kepala Madrasah sebagai 

supervisor di Madrasah. 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth 

interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara 

dengan narasumber yang akan diwawancarai.4 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data 

primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang 

diteliti. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Peran 

Kepala Madrasah sebagai supervisor Pendidikan dalam memperbaiki 

profesionasme gurudi MAS PERGIS Campalagian. Kriteria penentuan informan 

penelitian didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi 

dan penguasaan masalah yang relevan dengan obyek penelitian. Berdasarkan 

kriteria tersebut, maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan 

penelitian adalah kepala Madrasah dan guru MAS PERGIS Campalagian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah ada sebelumnya  

sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian dan di ambil dari telaah pustaka, 

dokumen atau arsip-arsip, seperti jurnal, makalah, artikel, internet, dan data 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran kepala Madrasah sebagai 

supervisor dalam memperbaiki profesionalisme guru. 

 
4Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D(Cet.VI; Bandung, Alfabeta, 2008), h. 297 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini ada 3 yaitu observasi (pengumpulan data), wawancara 

mendalam dengan informan dan dokementasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek dan makna saat 

pengumpulan data. Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk 

mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas 

dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.5 Saat peneliti terjun ke 

lapangan, informasi yang muncul bisa saja sangat berharga. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti dapat melakukan 

penelitian dengan melihat, mendengar, dan mengamati sendiri fenomena-

fenomena yang ada di lapangan terkait dengan Peran Kepala Madrasah 

sebagai supervisor Pendidikan dalam meningkatkan profesionasme gurudi 

MAS PERGIS Campalagian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode penelitian yang berinteraksi terhadap 

responden dengan tanya jawab dengan pertanyaan yang telah di sediakan 

peneliti guna untuk pengumpulan data terstuktur dan akurat dengan 

penelitian.6 

Dalam teknik wawancara ini peneliti berperan aktif untuk bertanya 

kepada sumber data untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, 

sehingga diperoleh data penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk 

 
5Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: 

UGM Press, 2017), h. 100. 
6 Pabunda Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 62. 
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mendapatkan data-data terkait Peran Kepala Madrasah sebagai supervisor 

Pendidikan dalam meningkatkan profesionasme gurudi MAS PERGIS 

Campalagian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengambil gambar dan melakukan foto bersama 

dengan informan yang bertuju untuk mengumpulkan data-data berupa foto 

mengenai informasi dalam penelitian.7 Dengan ini menjadi penguat data atau 

informasi yang telah diuraikan tentang penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk memperoleh data-data tentang kegiatan-kegiatan apa saja 

yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dalam meningkatkan profesionasme 

guru di MAS PERGIS Campalagian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau digunakan 

untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dalam memecahkan 

permasalahan penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan 

instrumen dalam mengumpulkan data, peneliti langsung bertanya kepada 

informan, mendengarkan, meminta, mengambil data dan informasi mengenai 

penelitian. Dalam pengumpulan data dari sumber informasi (informan), 

sehingga peneliti membutuhkan instrumen dalam proses penelitian. Sehingga 

instrumen yang lazim digunakan peneliti sebagai berikut: 

 
7Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron Kusumastuti, Metode Penelitian Kualitatif (ed. 

Firatun Sukarno Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno PRESSINDO, 2019), h. 87. 
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1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian yang datang 

langsung ke lapangan untuk mecari informasi dan data. 

2. Pedoman observasi dimana berupa daftar catatan informasi yang perlu 

dikumpulkan dan peralatan dalam mengobservasi objek terkait penelitian.  

3. Panduan atau pedoman wawancara pada dasarnya berupa catatan 

pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari informan.  

4. Pedoman Dokumentasi yang didukung alat seperti tape recorder, alat 

perekam gambar pada proses penelitian berupa wawancara mendalam atau 

observasi. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik pengelolaan data yang digunakan peneliti adalah deskriptif 

kualitatif, sedangkan analisis datanya berupa proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematik dari hasil wawancara, catatan-catatan dan 

bahan-bahan yang dikumpulkan dalam meningkatkan pemahaman terhadap 

semua hal yang dikumpulkan serta memungkinkan penyajian apa yang 

ditemui.8 Dalam pelaksanaan teknik pengelolaan dan analisis data penelitian 

memiliki tujuan tidak lain guna menyederhanakan data ke dalam wujud dan 

bahasa yang bisa dimengerti serta dicerna. Adapun Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction)  

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang 

yang tidak perlu. Data yang direduksi dapat dideskripsikan lebih spesifik dan 

memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Keseluruhan data berasal 

dari hasil wawancara dengan kepala Madrasah, kepala tenaga administrasi 

 
8Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Alfabeta, 

2015), h. 210 
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dan staf tenaga administrasi melalui observasi langsung serta dokumentasi 

penelitian yang berkaitan dengan peran tenaga administrasi dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan.9 

2. Penyajian data (Data Display)  

Penyajian data dalam artian setelah data direduksi, dalam penelitian 

kualitatif penyajianya dapat dilakukan secara uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data memungkinkan dalam 

kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja, 

selanjutnya berdasarkan dari apa yang dipahami. Kemudian untuk melakukan 

penyajian data disarankan, selain dalam berupa teks yang bersifat naratif, juga 

dapat berupa matriks ataupun grafik.  

3. Penarikan Kesimpulan (Verification)  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang 

dilakukan pada objek penelitian. Pada tahap ini penulis mengambil 

kesimpulan terhadap data yang telah disusun secara runtut dan sistematis 

dengan cara membandingkan, menghilangkan, dan memilih data pada 

pemecahan masalah atau mendapatkan solusi dari permasalahan sehingga 

mencapai tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana menggunakan 

pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti dalam rangka 

mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait pemeriksaan data, 

triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 

dengan pemanfaatan hal-hal (data) lain yang digunakan dalam pengecekan 

 
9Lexy.J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 256. 
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dan sebagai perbandingan data.10 Triangulasi yang dimaksudkan adalah 

triangulasi sumber.  

Triangulasi sumber merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan 

pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih komprehensif dan valid mengenai suatu fenomena. Dalam konteks judul 

skripsi "Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam Memperbaiki 

Profesionalisme Guru di MAS PERGIS Campalagian", triangulasi sumber sangat 

relevan untuk menjamin keakuratan dan keandalan hasil penelitian.11 

Melalui triangulasi sumber ini, penelitian dapat mengecek keberlakuan 

informasi dari berbagai sudut pandang, meningkatkan validitas hasil, dan 

memberikan kejelasan terhadap kompleksitas hubungan antara kepala 

Madrasah dan guru. Penting untuk mencatat bahwa penelitian ini harus 

dilakukan dengan etika penelitian yang baik dan menghormati privasi semua 

pihak yang terlibat. Dengan demikian, triangulasi sumber dapat menjadi 

pendekatan yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan 

akurat terkait peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam memperbaiki 

profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian 
 

 

 

 

 

 

 

 
10Gismina Tri Rahmayati dan Yoga Catur Prasetiyo, “Strategi Dalam Menjaga 

Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif” no. 1 (2022) h. 57. 
 11Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan 
triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." Historis: Jurnal Kajian, 
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 5.2 (2020), h. 146-150. 
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BAB IV 

PERAN KEPALA MADRASAH SEBAGAI SUPERVISOR DALAM 

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI MAS PERGIS 

CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MAS PERGIS Campalagian 

Perguruan Islam Campalagian adalah salah satu Yayasan yang bergerak 

di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam. Perguruan Islam adalah 

salah satu nama Yayasan yang telah lama dikenal masyarakat Campalagian 

pada khususnya dan dan Mandar pada umunya. 

Yayasan ini didirikan pada bulan Ramadhan 1347 H/1930 M oleh 

Almarhum KH.Abd Hamid Dahlan (Kadhi Campalagian) yang wafat pada tahun 

1948 yang didampingi oelh KH. Maddappungan (wafat pada tahun 1954) salah 

seorang penyebar agama Islam yang terkenal pada zaman penjajahan Belanda. 

Setelah santri-santri mendapat bimbingan yang baik dan teratur, maka pada 

tahun 1931-1853 Perguruan ini oleh santri yang telah dibimbing itu, seperti 

KH. Muhammadiyah (Khatib Campalagian), KH. Mahmud Ismail (Ex. Imam 

Masjid Jami’ Polewali), dan KH. Muda’ Abdullah. 

Pendidikannya terkenal dengan nama “Pangngaji Kitta’” yang bertujuan 

mendidik santri agar dapat membaca kitab gundul serta memahami isi 

kandungannya. Mata pelajaran yang diajarkan, yaitu nahwu, sharaf, fiqh, 

tauhid, tafsir, hadis, dan lain-lain. Lama belajarnya tidak ditentukan hanyalah 

berdasarkan faham hanyalah berdasarkan faham dan banyaknya kitab yang 

dikuasainya. Sistem pendidikannya adalah sistem halaqah (melingkar). 

Kegiatan dan protes berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan di rumah Puang Panrita, H. Muhammad Arsyad alias KH. 

Maddapungan. Setelah santri-santri melimpah yakni adanya santri-santri dari 
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luar daerah Campalagian seperti Polewali, Palanro (Kabupaten Barru), 

Pangkajene Sidrap, Watampone (Kabupaten Bone), Pare-Pare, Pinrang, 

Kalimantan, masalembo (Kabupaten Sumenep), dan lain-lain. Maka Pesantren 

ini mengambil lokasi di Serambi Masjid Raya Campalagian. Dengan 

perpindahan itu, maka diganti namanya dari “Pangngaji Kitta’” menjadi 

“Pesantren Calon Alim Ulama” Campalagian. 

Perguruan Islam Campalagian secara terorganisir didirikan pada tanggal 

1 Januari 1959 dengan susunan panitianya masing-masing Ketua I H. Mas’ud 

Abda’u dan S.H. Muhammad Said Hasan sebagai ketua II. Panitera Umum Abd 

Mutim Rukkawali, panitera I dan II masing-masing Abd Rasyid Abdullah dan 

Abd Muis Dahlan. bendahar dipercayakan kepada HM. Mahmud Yamin dan 

pembantu utamanya Atjo Patjiddai. 

Pesantren Calon Alim Ulama dipimpin oleh Bapak Ahmad Zein (Abd 

Wahab) dengan tenaga pengajar; KH. Muhammad Zein, KH. Mahmud Ismail, 

KH. Najamuddin nTahir. Pesantren ini usahanya hanya sampai bulan 

desember 1960. Selain dari Pesantren juga pendidikan anak-anak yang 

setingkat dengan Sekolah Dasar bernama Sekolah Rakyat Islam (SRI) pada 

tahun 1953. 

Pada tahun 1953 Perguruan Islam membangun sebuah gedung di atas 

sebidang tanah wakaf dari H. Abd Hamid perintis yayasan Perguruan Islam 

Campalagian. Tanah tersebut kurang lebih setengah ha. Pada tanggal 30 Juli 

1963 Perguruan Islam mendirikan Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) 4 

Tahun serta membaharui susunan pengurusnya dengan susunan panitianya 

masing-masing Ketua I dan II Muh. Sail Tahir dan Mansur Rebo merangkap 

sebagai Kepala PGA 4 Tahun dari tahun 1963—1965. Sedangkan bendahara 

adalah S. H. Muhammad Said Hasan dan dilengkapi seksi-seksi. 
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Setelah Mansur Rebo mendapat tugas belajar, maka bveliau digantikan 

oleh Mansur Hasan dan menjabat pimpinan PGA 4 Tahun dari tahun 1965-

1968. Mansur Rebo dan Mansur Hasan adalah guru agama Islam negeri yang 

ditugaskan pemerintah pada Perguruan Islam Campalagian. Dibawah 

pimpinan Mansur Hasan, pelajar yang berhasil ditamatkan rata-rata 20 orang 

setiap tahunnya. 

Melihat kemajuan dan banyaknya pendukung serta melimpahnya 

pelajar, maka pengurus Perguruan Islam ini membangun sebuah gedung 

dalam bentuk semi permanen, tetapi sayang seribu sayang gedung yang 

dibangun itu sebelum mencapai kesempurnaannya roboh akibat bencana 

alam. 

Pada akhir tahun ajaran 1968, Mansur Hasan tugas belajar pada IAIN 

“Alauddin” Ujung Pandang mengikuti jejak Mansur Rebo dan segera 

digantikan oleh Abd Rasyid Abdullah yang diangkat Pengurus Yayasan 

Perguruan Islam dari tahun 1968 sampai 1970 dan dibantu guru agama Islam 

negeri yang ditugaskan pemerintah 

2. Profil MAS PERGIS Campalagian 

Nama Madrasah :  Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Pergis 

Campalagian 

No. Statistik Madrasah : 131276040002 

NPSN : 40605762 

Piagam : B-6705/KW.31.2/5/PP.00/08/2016 

Provinsi : Sulawesi Barat 

Kabupaten : Polewali Mandar 

Kecamatan : Campalagian 

Desa dan Kelurahan : Bonde 
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Jalan dan Nomor : Jl. Ammana Majju No.85 

Kode Pos : 91353 

Telepon/Hp : 085242989730 

E-mail : Mapergiscampalagian01@gmail.com 

Lokasi Madrasah : Perkotaan 

Status Madrasah : Swasta 

Akreditasi : B 

Tahun Berdiri : 1 Agustus 1963 

Luas Tanah : 600 M 

Luas Bangunan : 192 M 

Jarak Pusat ke Kecamatan : 700 m 

Jarak Pusat ke Otoda : 31 km 

Badan Penyelenggara : Yayasan Perguruan Islam (YPI) Campalagian 

3. Visi Misi MAS PERGIS Campalagian 

a. Visi 

Mewujudakan Madrasah yang berkarakter islami, dengan siswa yang 

berkepribadian, cerdas, kreatif dan berdaya saing disegala ruang. 

b. Misi 

1)  Menumbuhkan semangat pada pengembangan IMTAQ dan IPTEK 

2) Menumbuhkan semangat penghayatan dan pengamalan ajaran islam 

dalam kehidupan sehari-hari 

3) Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan 

inovatif 

4) Membekali siswa dengan kemampuan akaemis untuk mampu 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 

5) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga setiap 
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siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

6) Mengembangkan karya ilmiah untuk mendapatkan gagasan baru yang 

berorientasi pada kemampuan hidup masyarakat 

7) Menumbuhkan jiwa kreativitas dan sportivitas dalam bidang seni, 

budaya dan olahraga 

8) Membekali siswa dengan pendidikan 

4. Struktur Organisasi MAS PERGIS Campalagian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi MAS PERGIS Campalagian 
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Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi MAS PERGIS Campalagian 

1 Pengurus Yayasan Abd. Halim Rasyid 

2 Kepala Madrasah Parial Majid, S.Pd 

3 Komite Madrasah Abd. Waris Zein 

4 Waka Kurikilum Rahmi Amir, S.Hum 

5 Waka Kesiswaan Dra. Hj. Mardiah Lopa 

6 Waka Sarana dan Prasarana Dra. Hj. Mardiah Lopa 

7 Kepala Tata Usaha Nadira, S.Kom` 

8 Bimbingan Konseling Pahruddin, S.Ip, M.Si 

9 Bendahara Mahdi T, S.E 

10 Pembina OSIS Syarif,  S.Ag, M.Ag 

11 Pembina Pramuka Harfina, S.Sos 

12 Pembina PMR Anita, S.Pd 

13 Pembina Sanggar Seni Nurfitriani, S.Sn 

14 Wali Kelas X.1 Nur Yunita Fauziah, S.Pd 

15 Wali Kelas X.2 Pahruddin, S.Ip, M.Si 

16 Wali Kelas XI.1 Sarifah Fahriah, S.Pd.I 

17 Wali Kelas XI.2 Ahmad Rudi, S.Pd 

18 Wali Kelas XII.1 Sukmawati,S.Pd 

19 Wali Kelas XII.2 Saenab, S.Pd 

20 Wali Kelas XII.3 Nurmiati, S.Pd 

21 Guru Mapel Tahira, S.Pd 

22 Guru Mapel Nurhidayah Rahman, S.Pd 

23 Guru Mapel Idham Hamid, S.Ag, M.Ag 

24 Guru Mapel Sartika Damayanti, S.Ip 

25 Guru Mapel Yusril Mangewa, S.Pd 
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26 Staf TataUsaha Subaer Murdan 

27 Staf TataUsaha Ulfiah Ramatil 

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

5. Keadaan Guru dan Karyawan MAS PERGIS Campalagian 

Jumlah guru dan karyawan di MAS PERGIS Campalagian Kab. Polewali 

Mandar sebanyak 19 orang. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel. 4.1 

Keadaan Guru dan Karyawan MAS PERGIS Campalagian 

Tahun Ajaran 2023/2024 

No Nama Guru JK Pendidikaan 

Terakhir 

Jabatan 

1 Ahmad Rudi, S.Pd L 

S1, Pendidikan 

Geografi 

Guru Mapel 

Geografi 

2 Anita, S.Pd P 

S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Guru Mapel 

Bahasa Inggris 

3 Harfina, S.Sos P 

S1 Sosiologi 

Agama 

Guru Mapel 

Sosiologi 

4 

Idham Hamid, S.Ag 

M.Ag L 

S2 Aqidah dan 

Filsafat Islam 

Guru Al-qur'an 

hadits 

5 Mahdi T, S.E L 

S1 Manajemen 

Ekonomi 

Guru Mapel 

Prakarya 

6 Nadira, S.Kom P 

S1 Sistem 

Informasi 

Guru Mapel 

Informatika 

7 

Nita Lathifah 

Islamiyah, S.Pd P 

S1 Pendidikan 

Matematika 

Guru Mapel 

Matematika 

8 

Nur Yunita Fauziah, 

S.Pd P 

S1 Pendidikan 

Matematika 

Guru Mapel 

Matematika 

9 Nurmiati, S.Pd P 

S1 Pendidikan 

Bahasa Indoensia 

Guru Mapel 

Bahasa Indonesia 

10 Pahruddin, S.Ip M.Si L 
S2 Ilmu Politik 

Guru Mapel 

Sosiologi 

11 Rahmi Amir, S.Hum P 

S1 Bahasa dan 

sastra Arab 

Guru Mapel 

Bahasa Arab 

12 Saenab, S.Pd P S1 Pendidikan Guru Mapel 
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No Nama Guru JK Pendidikaan 

Terakhir 

Jabatan 

Matematika Matematika 

13 Saharuddin, S.Pd L 

S1 Pendidikan 

Bahasa Indoensia 

Guru Mapel 

Bahasa Indonesia 

14 Sarifah Fahriah, S.Pd.I P 

S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Guru Mapel 

Bahasa Inggris 

15 Syarif, S.Ag, M.Ag L 

S2 Aqidah dan 

Filsafat Islam 
Guru Fikih 

16 Tahira, S.Pd P 

S1 Pendidikan 

Bahasa Indoensia 

Guru Mapel 

Bahasa Indonesia 

17 Yusril Mangewa, S.Pd L 

S1 Pendidikan 

Agama Islam 

Guru Mapel 

Akhlak 

18 

Muhammad Zubair 

Murdan L 
SMK Staff 

19 Ulfiah Ramatil P SMA Staff 

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

6. Keadaan Peserta Didik MAS PERGIS Campalagian 

Peserta didik MAS PERGIS Campalagian untuk tahun ajaran 2023/2024 

berjumlah 188 yang terdiri dari laki-laki 105 dan 83 perempuan yang terbagi 

menjadi 3 lokal. Untuk lebih jelas terdapat di tabel berikut ini: 

 

Tabel. 4.2 

Keadaan Peserta Didik MAS PERGIS Campalagian 

Tahun Ajaran 2023/2024 

No 

 

Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 X 24 20 42 

2 XI 37 32 68 

3 XII 44 41 85 

Jumlah   184 

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 
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7. Keadaan Sarana dan Prasarana MAS PERGIS Campalagian 

MAS PERGIS Campalagian menggubakan luas Tanah 600 M dan luas 

bangunan 192 M untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana 

dalam belajar mengajar. Untuk mengetahui berbagai sarana dan prasarana 

pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel. 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana  MAS PERGIS Campalagian 

Tahun Ajaran 2023/2024 

No Jenis Prasarana Jumlah 

1 Ruang Kamad 1 Buah 

2 Ruang Guru 1 Buah 

3 Ruang Kelas 6 Buah 

4 Lab. Komputer 1 Buah 

5 Perpustakaan 1 Buah 

6 Meja dan Kursi Guru 6 Buah 

7 Meja dan Kursi Siswa 184 Buah 

8 Ruang TU 1 Buah 

9 Ruang Staf 1 Buah 

10 Ruang BK 1 Buah 

11 Ruang UKS 1 Buah 

12 WC Guru 1 Buah 

13 WC Siswa 1 Buah 

14 Lemari 3 Buah 

15 Komputer 8 Buah 

16 Laptop 4 Buah 
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No Jenis Prasarana Jumlah 

17 Printer 4 Buah 

18 Kantin  1 Buah 

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

B. Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MAS PERGIS Campalagian 

Kepala Madrasah merupakan jabatan tertinggi di Madrasah selain 

sebagai pemimpin juga sebagai supervisi. Peran supervisi kepala Madrasah 

sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena maju mundurnya 

lembaga pendidikan berada dibawah kepemimpinan kepala Madrasah. 

Kepala Madrasah sebagai supervisor diharapkan mengetahui dan 

memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Supervisi yang dilakukan 

oleh kepala Madrasah dapat berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan 

dari pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan 

dalam usaha pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, 

pemilihan alat-alat pelajaran dan metode mengajar yang lebih baik, cara 

penilaian yang sistematis terhadap fase dalam seluruh proses pengajaran, dan 

sebagainya. Bertolak dari pernyataan tersebut, kegiatan supervisi merupakan 

hal penting yang harus dilakukan untuk mengevaluasi langkah dan kegiatan 

yang telah dilakukan dalam rangka mengembangkan sekolah. Supervisi 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak dalam pendidikan, 

supervisi yang dilakukan kepala Madrasah dapat dilaksanakan secara 

kontinyu dangan tujuan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang 

sedang berlangsung serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-

permasalahan yang sedang dihadapi. 
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Supervisi berfungsi untuk membantu, memperbaiki, memberi suport, 

dan mendorong ke arah pengembangan profesi guru. Jika dilihat dari 

fungsinya itu, maka peranan supervisi dapat dipandang sebagai berikut: (1) 

kordinator, (2) Konsultan (pembantu/pelayan), (3) Pemimpin lompok dan (4) 

Evaluator.  

a) Peran kepala Madrasah sebagai kordinator  

Peran kepala Madrasah sebagai supervisor adalah meliputi tanggung-jawab 

dalam memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar-mengajar di 

Madrasahnya. Oleh karena itu kepala Madrasah harus menguasai dengan baik 

semua yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar tersebut, 

misalnya perangkat mengajar, metode, teknik evaluasi, kurikulum, dan lain-

lain. Dalam pelaksanaan pengordinasian kepala Madrasah ini bekerja sama 

dengan berbagai bagian dalam organisasi Madrasah, maka pendelegasian 

supervisi kelas ini dipandang kepala Madrasah sebagai alternatif terbaik 

untuk memaksimalkan hasil supervisi.  

Berdasarkah hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati,S.Pd yang 

merupakan guru Ekonomi di MAS PERGIS Campalagian: 

“Peran kepala Madrasah sebagai supervisor adalah meliputi tanggung-
jawab dalam memantau, membina dan memperbaiki kegiatan belajar-
mengajar di Madrasahnya. Oleh karena itu kepala Madrasah harus 
menguasai dengan baik semua yang berhubungan dengan kegiatan 
belajar-mengajar tersebut, misalnya perangkat mengajar, metode, teknik 
evaluasi, kurikulum, dan lainlain. Maka pendelegasian supervisi kelas ini 
dipandang kepala Madrasah sebagai alternatif terbaik untuk 
memaksimalkan hasil supervisi”1 

Termasuk pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan 

merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan akademik dan 

organisasional yang berkelanjutan. Proses rekrutmen guru dan pegawai tidak 

 
1 Sukmawati, Guru Mata Pelajaran Ekonomi, Wawancara, Tanggal 1 April 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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hanya mempengaruhi keberhasilan operasional lembaga pendidikan, tetapi 

juga secara langsung memengaruhi kualitas pendidikan yang disediakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parial tentang proses rekrutmen 

guru-guru yang ada di MAS PERGIS Campalagian: 

“Proses rekrutmen guru di madrasah kami dijalankan dengan penuh 
transparansi dan objektivitas, kami memiliki serangkaian tahapan yang 
harus dilalui oleh calon guru sebelum diterima bekerja. Pertama, kami 
mengumumkan lowongan secara terbuka melalui media sosial dan situs 
web resmi madrasah. Kemudian, para calon diminta untuk mengirimkan 
berkas lamaran lengkap beserta dokumen pendukung, setelah itu seleksi 
administratif, calon yang lolos tahap ini akan diundang untuk mengikuti 
tes tertulis dan wawancara. Kami juga melihat pengalaman kerja dan 
referensi dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, kami melakukan 
penilaian terhadap kemampuan mengajar dan kepribadian calon guru 
yang sesuai dengan nilai-nilai madrasah.”2 

Proses rekrutmen guru di madrasah melibatkan beberapa tahapan yang 

penting untuk memilih kandidat yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa guru yang direkrut memiliki kompetensi akademik dan 

keislaman yang sesuai dengan kebutuhan madrasah untuk memberikan 

pendidikan berkualitas kepada siswa. 

b) Peran kepala Madrasah sebagai konsultan  

Antara guru dan supervisor terjalinnya komunikasi, apapun yang 

membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hasil supervisi, 

kelebihannya dimana, kekurangannya dimana dan bagaimana solusi 

pemecahannya. Sebagai konsultan, supervisor harus dapat membina dan 

membantu guru dalam meningkatkan diri dalam bidang profesinya.  

Kepala Madrasah memberikan pelayanan yang baik berupa bimbingan 

dan pembinaan untuk membantu guru dalam kaitannya dengan pengajaran. 

Guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar, bertanya kepada kepada 

kepala Madrasah. di akhir pelaksanaan supervisi, kepala Madrasah juga 

 
2 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 25 Maret 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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melakukan sesuatu yang sifatnya memberikan bimbingan dan pembinaan 

terhadap guru. Misalnya: apa hasil dari supervisi, dimana letak 

kekurangan/kelebihan guru, bagaimana solusi pemecahannya dan 

sebagainya, yang akhirnya dari semua itu dijadikan dasar untuk memberikan 

bimbingan dan pembinaan terhadap guru.  

c) Peran kepala Madrasah sebagai pemimpin kelompok  

Kepemimpinan merupakan inti dari segala kemampuan supervisor. 

Bagaimanapun tingginya kemampuan supervisor, jika ia tidak dapat 

memimpin dengan baik maka fungsi supervisor tidak akan efektif. Peran 

kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan 

petujuk dan pengawasan guna meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

wewenang, maka sehubungan dengan ini kepala mdrasah di MAS PERGIS 

Campalagian telah melakukan komunikasi dan pendelegasian kemampuan 

pendidik. 

d) Peran kepala Madrasah sebagai evaluator   

Evaluasi merupakan usaha yang sistematis untuk mengetahui sampai 

dimana program supervisi berhasil. Sebagai evaluator, kepala Madrasah harus 

dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar. Bahwa 

evaluasi yang dimaksud sebagai tugas supervisor mencakup tiga hal yaitu: 

evaluasi hasil, evaluasi proses dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi hasil 

adalah peningkatan situasi belajar-mengajar dan sasarannya adalah siswa. 

Evaluasi proses adalah usaha supervisor untuk membantu guru meningkatkan 

cara mengajarnya. Dan evaluasi pelaksanaannya adalah evaluasi supervisor 

itu sendiri sampai dimana tugasnya sebagai supervisor dapat dilaksanakan.  
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Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala Madrasah menurut Ibu 

Anita, S.Pd adalah supervisi akademik yang mencakup perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran 

tersebut, berikut yang dipaparkan beliau:  

“Kepala Madrasah melaksanakan supervisi akademik yang mencakup 
beberapa hal, yaitu: memeriksa kelengkapan administrasi guru (RPP, 
dan lain-lain), memeriksa kegiatan pembelajaran, dan memeriksa hasil 
penilaian guru”3 

Kemudian pada evaluasi, kepala Madrasah mengamati kekurangan 

dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang dilakukan kepada guru, 

contohnya mengenai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

kedisiplinan guru datang ke kelas, kesesuaian administrasi atau RPP, interaksi 

yang digunakan hanya dua arah antara guru dan siswa sebaiknya juga banyak 

arah antara siswa dengan siswa, inovasi pembelajaran dan menindaklanjuti 

segala kekurangan yang ada. 

Kepala Madrasah juga melakukan evaluasi atau menindaklanjuti dari 

hasil pelaksanaan supervisi tersebut. Bagi guru yang sudah cukup atau bagus 

mengajarnya agar dilanjutkan, dipertahankan dan berbagi ke guru mata 

pelajaran lainnya yang serumpun sehingga hasilnya akan lebih maksimum. 

Jika ada guru yang masih kurang agar disupervisi ulang, dan mengirim guru 

tersebut untuk ikut pelatihan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh kepala 

Madrasah sebagai berikut:  

“Kebijakan saya sebagai kepala Madrasah dalam menindaklanjuti hasil 
pelaksanaan supervisi adalah bagi guru yang sudah cukup atau bagus 
mengajarnya agar dilanjutkan, dipertahankan dan berbagi ke guru mata 
pelajaran lainnya yang serumpun sehingga hasilnya akan lebih 
maksimum. Jika ada guru yang masih aitu kurang agar disupervisi ulang, 

 
3 Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 25 Maretl 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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dan mengirim guru tersebut untuk ikut pelatihan, minimal di MGMP 
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran tingkat kota)”4 

Bapak Parial selaku kepala MAS PERGIS Campalagian menjelaskan 

bahwa dalam melaksanakan supervisi menggunakan pendekatan langsung 

yang mana kepala Madrasah sebagai seorang supervisor dianggap mengetahui 

banyak hal dan mampu memberikan pengarahan mengenai kegiatan 

pengajaran guru secara langsung. Misalkan ada guru yang tidak melakukan 

suatu kesalahan atau hal yang kurang sesuai dengan program maka secara 

langsung kepala Madrasah memberikan teguran dan pengarahan kepada guru 

tersebut baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini selaras dengan yang 

disampaikan oleh ibu Anita, S.Pd dalam wawancara: 

“Kepala Madrasah juga memiliki cara tersendiri dalam memecahkan 
masalah guru yaitu melalui obrolan pada guru yang bersangkutan dan 
memberikan arahan. Dengan arahan tersebut menjadikan guru akan 
menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dan guru harus belajar dari 
kesalaham tersebut sehingga ada perkembangan atau kemajuan”5 

Namun tidak semua hal diberikan teguran secara langsung, pada hal 

tertentu yang hal tersebut menyangkut masalah pribadi atau privasi maka 

kepala Madrasah juga menggunakan pendekatan tidak langsung yaitu tidak 

langsung menegur dihadapan guru lain maupun siswa, namun kepala 

Madrasah akan memanggil guru yang melakukan kesalahan tadi untuk 

menemui di ruang kepala Madrasah untuk diberi pengarahan, hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Ibu Sarifah Fahriah, S.Pd dalam hasil wawancara: 

“Dalam memecahkan masalah guru kepala Madrasah terkadang juga 
memanggil guru yang bersangkutan untuk ke ruangan kepala Madrasah 
dan diberi nasihat”6 

 
4 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 25 Maret 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 

 
5 Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 1 April 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
6 Sarifah Fahriah, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 27 Maret 

2024, MAS PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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Tujuan supervisi dapat tercapai jika komponen yang ada di dalam 

sebuah sekolah mengerti dan memahami pentingnya supervisi pendidikan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang diinginkan. Hal 

tersebut senada dengan pendapat Ibu Sukmawati,S.Pd dalam wawancara yang 

dilakukan peneliti. Kutipan wawancara yang dilakukan sebagai berikut: 

“Menurut saya supervisi kepala Madrasah itu sangat-sangat penting 
sekali harapannya untuk mengetahui kekurangan dan peran serta guru, 
misalnya setelah guru disupervisi, guru diharapkan dapat merubah hal-
hal yang dirasa kurang pas dan dapat meningkatkan pelayanan yang 
diberikan kepada siswa. Supervisi yang bertujuan untuk memperbaiki 
personil maupun materil dan peralatan yang dapat menunjang 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Terciptanya suasana yang lebih 
baik tentu akan membantu untuk mencapai kualitas pendidikan yang 
baik”7 

Bapak Parial selaku kepala MAS PERGIS Campalagian juga 

menindaklanjuti hasil pelaksanaan supervisi yang dilakukan. Jika ditemukan 

guru yang masih kurang maka akan disupervisi ulang, dan mengirim guru 

tersebut untuk pelatihan, seperti yang diungkapkan kepala Madrasah dalam 

wawancara: 

“Setalah pelaksanaan supervisi jika ada guru yang sudah bagus, maka 
agar dipertahankan dan dilanjutkan, serta berbagi ke uru mata pelajaran 
yang lain dan serumpun agar lebih maksimum Bagi guru yang masih 
kurang agar disupervisi ulang, dan mengirim guru tersebut untuk 
mengikuti pelatihan minimal di Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) tingkat kota”8 

Kepala Madrasah menambahkan setalah diadakannya supervisi dan 

evaluasi, sistematika KBM di Madrasah semakin baik, dalam hal kedisiplinan, 

tanggung jawab, dan keaktifan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

bapak Parial dalam wawancara: 

“Alhamdulillah dengan adanya supervisi yang saya lakukan ini terlihat 
guru-guru yang terlambat masuk kelas, sekarang sudah lebih awal. 

 
7 Sukmawati, Guru Mata Pelajaran Ekonomi, Wawancara, Tanggal 1 April 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
8 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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Media pembelajaran makin bervariasi, dan metode pembelajran juga 
sudah baik, serta penguasaan materi jauh lebih baik dari sebelumnya 
sehingga siswa mudah memahami pelajaran yang sedang diajarkan”9 

Hasil observasi peneliti juga ditemukan bahwa guru MAS PERGIS 

Campalagian, terlihat guru-guru sudah lebih disiplin dari sebelumnya seperti 

guru datang ke sekolah tepat waktu, dan juga datang ke kelas tepat bahkan 

bahkan sudah mempersiapkan bahan ajar masing-masing untuk masuk kelas 

sebelum bel berbunyi. Sehingga saat bel masuk para guru langsung memasuki 

kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam 

hal guru bersosial terhadap guru lainnya dan kepala Madrasah juga baik. Hal 

ini sesuai dengan hasil observasi peneliti kepala Madrasah, guru yang lainnya, 

dan staff berkomunikasi dengan baik dan penuh kekeluargaan. 

Pelaksanaan supervisi sesungguhnya merupakan salah satu tugas kepala 

Madrasah dalam perannya sebagai supervisor. Hal ini juga yang dilaksanakan 

bapak Parial Majid, S.Pd sebagai peran kepala Madrasah di MAS PERGIS 

Campalagian sebagai supervisor uning. Kegiatan peran supervisi yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah melalui tenik supervisi antara lain: 

a. Mengadakan Kunjungan Kelas  

Kunjungan kelas atau classroom visitation. Dengan kunjungan kelas 

supervisor/kepala Madrasah dapat mengetahui apakah guru-guru 

menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

serta melihat secara langsung kemampuan guru mengajar di kelas. Kepala 

Madrasah melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor, kepala MAS 

PERGIS Campalagian Pak Parial melakukan kunjungan kelas untuk dapat 

menyaksikan langsung proses guru mengajar di kelas menyampaikan materi 

 
9 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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kepada siswa dan juga memberikan arahan kepada guru dalam proses 

pembelajaran. Seperti dijelaskan pada hasil wawancara dengan bapak Parial 

sebagai berikut: 

”Saya melaksanakan kegiatan supervisi dalam satu semester minimal 2 
(dua) kali supervisi. Dan sebelum jadwal supervisi di kelas, terlebih 
dahulu ada wawancara dengan guru yang bersangkutan, mengenai 
materi apa saja yang akan disampaikan, persiapannya, media 
pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada kunjungan kelas yang 
sifatnya tidak menentu atau tanpa konfirmasi dengan guru yang 
bersangkutan. Karena ingin mengetahui atau melihat bagaimana kondisi 
kelas atau cara guru mengajar jika tidak diawasi, atau disupervisi”10 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Anita selaku guru di MAS PERGIS 

Campalagian dari hasil wawancara dijelaskan: 

“Kegiatan supervisi kepala Madrasah berjalan dengan terprogam. Setiap 
satu semester dua kali. Atau sewaktu-waktu juga dapat mengecek kelas 
di pagi hari, guna memastikan KBM berjalan dengan baik dan lancar”11 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti, saat berkunjung 

ke MAS PERGIS Campalagian untuk menggali data penelitian, peneliti 

menyaksikan bahwa kepala Madrasah melaksanakan kunjungan kelas dari 

satu kelas kekelas yang lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Pertemuan Pribadi 

Pertemuan pribadi dapat dilakukan setelah kunjungan kelas atau 

sebelum kunjungan kelas. Pertemuan pribadi juga tidak hanya membahas 

mengenai supervisi, tetapi juga membahas mengenai masalah atau kesulitan 

guru yang sedang dihadapi. Seperti yang sampaikan oleh kepala Madrasah 

dalam wawancara: 

“Setelah saya melakukan supervisi biasanya saya langsung berhadapan 
dengan guru tersebut untuk memberikan evaluasi, atau saya juga bisa 
melakukannya di dalam kelas, atau bisa saya panggil ke ruangan saya ke 
ruangan kepala Madrasah. Saya juga bisa secara langsung atau informal 
jika kebetulan bertemu. Apabila saya mendapati guru yang masih kurang 

 
10 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
11 Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 1 April 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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akan saya supervisi ulang, atau mengirim guru tersebut untuk 
pelatihan.”12 

Hasil dari wawancara yang disampaikan oleh bapak Parial tersebut juga 

sesuai dengan hasil observasi peneliti yang mana pada saat observasi peneliti 

menemukan data bahwa terdapat guru yang dipanggil kepala Madrasah di 

dalam ruangan kepala Madrasah dan berbicara berdua dalam rangka 

pemberian pengarahan terhadap guru tersebut. 

c. Rapat Dewan Guru/Staff 

Rapat yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi 

programprogram yang telah berjalan dan juga merumuskan program yang 

akan dilaksanan di waktu yang akan datang. Beberapa rapat yang 

diselenggarkan oleh kepala Madrasah adalah rapat awal tahun pelajaran baru 

atau awal semester ganjil, rapat tengah semester, rapat akhir semester ganjil, 

rapat awal semester genap, rapat tengah semester genap, seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Parial: 

“Rapat yang dilakukan di sini ada dua jenis rapat. Rapat dinas sebelum 
tahun ajaran baru, dan rapat rutin setiap bulannya. Rapat dengan guru 
dan staff minimal 6 kali dalam satu tahun”13 

Hal ini juga ditemukan oleh peneliti ketika observasi di MAS PERGIS 

Campalagian kepala Madrasah sedang memimpin rapat guru-guru sebelum 

ujian terlaksana. 

d. Kunjungan antar kelas  

Kunjungan antar kelas merupakan guru mengunjungi kelas-kelas yang 

sedang melaksanakan KBM untuk melihat praktek-praktek mengajar yang 

baik, metode-metode mengajar baru, materi baru, penggunan alat-alat baru, 

 
12 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 

 
13 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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dan lain sebagainya. Supervisor dapat mengarahkan guru agar memperoleh 

gambaran atau perbandingan tentang keefektifan proses pembelajaran guru 

lain. Kunjungan antarkelas ini dikenal juga dengan istilah saling mengunjungi 

kelas. Kepala Madrasah dalam wawancara dengan peneliti menyatakan MAS 

PERGIS Campalagian belum pernah mengadakan kunjungan antar kelas: 

“Saya belum pernah mencoba kunjungan antar kelas. Mungkin ini bisa 
jadi masukan untuk kedepannya, saya akan mencoba untuk mengadakan 
kunjungan antar kelas”14 

e. Pertemuan dalam Kelompok Kerja\MGMP 

Pertemuan dalam kelompok kerja merupakan suatu pertemuan yang 

dihadiri oleh guru dan kepala Madrasah atau supervisor. Jika ada guru yang 

melaksanakan konsultasi kepada kepala Madrasah MAS PERGIS Campalagian. 

Bapak Parial selaku kepala Madrasah mengarahkan para guru untuk mngikuti 

musyawarah guru yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) seperti 

yang dijelaskan oleh ibu Anita, S.Pd dalam wawanacara: 

“Kepala Madrasah memiliki caranya tersendiri dalam memecahkan 
masalah guru dalam KBM yaitu jika ada guru yang datang ke kepala 
Madrasah umuk konsultasi kepsek akan mengarahkan dalam 
Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), musyawarah dulu baru 
ditemukan solusinya. Intinya diarahkan untuk diskusi dahulu untuk 
tukar pikiran, dan saling memberi solusi”15 

“Untuk para Kepala Madrasah berkumpul dan berkoordinasi dengan 
Kepala Dinas Pendidikan, yang dibahas yaitu berbagai kebijakan terbaru 
yang harus dilaksanakan di Madrasah”16 

Wawancara ini disampaikan oleh Bapak Parial bahwa MGMP ini untuk 

para kepala Madrasah, untuk guru dalam koordinasi dengan Kepala Dinas 

Pendidikan yang membahas berbagai kebijakan. 

 
14 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 

 
15 Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 1 April 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
16 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 4 April 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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f. Simposium dan Seminar 

Dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui supervisi kepala 

Madrasah juga selalu mendelegasikan para guru untuk mengikuti seminar 

yang diadakan oleh instansi lain. Bapak Parial menyatakan dalam wawancara: 

“Kebijakan kepala Madrasah dalam manindaklanjuti hasil pelaksanaan 
supervisi adalah bagi guru yang masih kurang, maka akan disupervisi 
ulang, dan mengirim guru tersebut untuk ikut pelatihan atau seminar. 
Seminar juga kami adakan dengan mengundang instasi lain untuk 
mengisi beberapa materi mengenai KBM, atau untuk menambah 
wawasan dan kreatifitas guru dalam membuat variasi metode dan media 
pembelajaran. Beberapa guru juga suka dikirim untuk menghadiri acara 
seminar di beberapa daerah atau kota guna untuk meningkatkan 
profesionalisme guru. Kemudian guru tersebut yang mengikuti seminar 
agar saling berbagi ilmunya kepada guru yang lain” 

Selain itu, kepala Madrasah juga melaksanakan seminar. Kegiatan 

seminar ini dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan 

seminar ini yang khusus untuk guru di MAS PERGIS Campalagian dilaksanakan 

satu tahun sekali, selain itu kepala Madrasah juga melibatkan instansi dari luar 

misalkan perguruan tinggi yang menyelenggarakan seminar untuk diikiuti 

oleh guru di MAS PERGIS Campalagian.  

C. Profesionalisme Guru MAS PERGIS Campalagian 

Seorang guru selalu dituntut untuk bisa mengajar secara profesional dan 

selalu memperbaiki metode dan strategi belajar mengajarnya di dalam kelas, 

yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang peserta 

didiknya. Dilihat dari latar belakang pendidikan pengajar/guru sebagian besar 

guru berpendidikan terakhir S1. Sebagian guru-guru sudah sertifikasi 

walaupun tidak semuanya sudah sertifikasi. 

Kepala Madrasah mendefinisikan guru yang profesional adalah guru yang 

mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Seperti 

pada hasil wawancara bapak Parial: 

“Guru Profesional adalah guru yg telah mendapat pengakuan secara formal, 
baik dalam jabatan ataupun pendidikan formal, juga kualifikasi maupun 
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kompetensinya. Ciri-ciri guru profesional mempunyai tanggung jawab 
pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual:  

a. Tanggung jawab pribadi yaitu, mandiri dan mampu memahami dirinya  

b. Tanggung jawab sosial yaitu, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
lingkungan sosial, memiliki kemampuan interaktif yang efektif dengan 
lingkungannya.  

c. Tanggung jawab intelektual yaitu, menguasai berbagai kemampuan dan 
ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya  

d. Tanggung jawab moral dan spiritual yaitu, diwujudkan dalam penampilan 
guru sebagai orang yang beragama yang perilakunya tidak menyimpang dari 
norma agama dan moral”17 

Apa yang dipaparkan kepala Madrasah sama halnya dengan Ibu Anita. S.Pd. 

selaku guru Mapel di MAS PERGIS Campalagian untuk menjadi guru profesionl 

guru tersebut harus melaksnakan tugas dan tanggungjawab guru mulai dari 

perencanaan yaitu menyusun RPP, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan 

mengevaluasi. Seperti yang disampaikan dalam wawancara: 

“Untuk menjadi guru professional menurut saya sebagai guru harus:  

a. Membuat perencanaan pembelajaran (menyusun RPP, bahan ajar dan 
menyiapkan media dan alat peraga yang dibutuhkan)  

b. Melaksanakan pembelajaran (peserta didik belajar aktif, guru 
memposisikan sebagai fasilitator, motivator  

c. Mengevaluasi (menganalisis melakukan remedial bagi siswa yang nilainya 
masih di bawah KKM dan pengayaan bagi siswa yang nilainya sudah 
melebihi KKM)”18 

Beberapa guru juga memaparkan definisi guru professional menurut pendapat 

mereka masing-masing. Seperti yang disampaikan Ibu Sukmawati, S.Pd dalam 

wawancara bersama peneliti sebagai berikut:  

“Melaksanakan dan menjalankan tugas pokok sebagai guru sesuai dengan 
kompetensinya;  

a. Kompetensi pedagogik; melaksanakan pembelajaran yang efektif dan 
efisien, seperti peran guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, jadi lebih 
kompleks.  

b. Kompetensi profesional; guru dituntut untuk meningkatkan professional 
guru, contoh salah satunya dengan berpendidikan S1, atau lebih baik juga 

 
17 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 25 Maret 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
18 Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 27 Maret 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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lebih meningkat lagi S2 dan S3. Harus terus meningkatkan diri, contohnya 
PKB (Program Kinerja Berkelanjutan), PKG (Penilaian Kinerja Guru), dan 
mengikuti pelatihan dari luar atau seminar. PKB contohnya; kita mengikuti 
pengembangan dari luar, formal atau informal. Kalau formal seperti MGMP 
akan dikembangkan kemampuannya sesuai bidangnya, istilahnya DIKLAT 
dengan waktu 126 jam dalam setahun, dan masih banyak lagi hal-hal untk 
meningkatkan kompetensi profesional itu, baik dari KEMDIKBUD, LPMP 
(Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dan lain-lain.  

c. Kompetensi kepribadian: merupakan kompetensi yang lebih utama karna 
guru sebagai pencetak generasi atau suri teladan, lalu bagaimana cara. Karna 
guru yang berhasil itiu bukan hanya guru yang dapat mencetak siswa yang 
berhasil atau pintar tapi guru yang dapat menginspirasi (inspiring teacher)  

d. Kompetensi sosial: tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di 
lingkungan masyarakat karna seorang guru sering kali diminta oleh tokoh 
masyarakat untuk mengurus sesuatu, sehingga dibutuhkan kompetensi sosial 
sehingga dapat bersosialisasi atau memberikan contoh pada masyarakat, dan 
mengembangkan diri dalam kemasyarakatan  

Tugas guru seperti tadi yang sudah dipapparkan di atas yaitu tidak hanya 
mengajar, tapi juga mendidik.”19 

Peneliti juga menanyakan tugas dan tanggungj awab guru untuk menjadi guru 

profesional ke beberapa guru lainnya, guna mengetahui berbagai variasi definisi 

dan dapat menggambarkan bagaimana urgensi tugas dan tanggungjawab dari guru 

profesional bagi para guru itu sendiri. Menurut Ibu Anita, tugas dan tanggung jawab 

guru profesional tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik terutama mendidik 

sikap sosial siswa, mengarahkan, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi siswa 

dengan baik, seperti dalam wawancara berikut ini: 

“Tugas dan tanggung jawab guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevalusi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
menengah. Sikap profesional guru diwujudkan dalam bentuk perilaku dan 
bertindak serta mengendalikan emosi dan bersikap rasional, berdasarkan 
nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hidup, yang religious sesuai agama dan 
kepecayaan yang dianutnya”20 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sarifah Fahriah, S.Pd dalam wawancara:  

 
19 Sukmawati, Guru Mata Pelajaran Ekonomi, Wawancara, Tanggal 27 Maret 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
20Anita, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 27 Maret 2024, MAS 

PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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“Memberikan motivasi kepada siswa dan menjalankan tugas segenap hati 
tanpa pamrih merupakan tugas dan tanggung jawab guru untuk menjadi guru 
profesional”21 

Sebelum diberikan supervisi, guru dalam mempersiapkan perangkat 

pembelajaran misalkan pembuatan RPP masih banyak yang kurang tepat, atau 

hanya copy paste, termasuk dalam mengaplikasikannya di dalam kelas masih 

kurang sesuai dengan RPP yang telah dirancang, dalam menggunakan media 

pembelajaran juga belum maksimal, dan metode pembelajaran yang masih 

monoton. Setelah dilakukannya supervisi oleh kepala Madrasah dan tim supervisi 

guru menjadi lebih baik mulai dari perencanaan perangkat pembelajaraan sampai 

dengan pengimplementasikan di dalam kelas sudah baik. Hal ini dijelaskan oleh 

kepala Madrasah dalam hasil wawancara: 

“Sebelum saya lakukan supervisi guru-guru terkadang masih bingung dalam 
pembuatan administrasi pembelajaran terutama menyusun RPP. Saya 
dapatkan tidak sedikit RPP yang copy paste, dan saat saya melakukan 
observasi di kelas-kelas dan saya mendapatkan guru yang sesuai atau tidak 
sesuai dengan RPP yang dirancang. Namun setelah saya melakukan supervisi 
dan melakukan tindak lanjut, ke depannya guru tersebut dalam mengajar 
sudah sesuai dengan RPP yang dirancang atau mengaplikasikan apa yang 
ditulis dalam RPP, termasuk media yang digunakan sudah sesuai, dan metode 
mengajarnya juga sudah baik. Jadi supervisi itu dalam rangka untuk 
meningkatkan kebijakan meningkatkan mutu sekolah”22 

Untuk mengetahui profesionalisme guru, maka penulis melakukan alat 

pengumpul data yaitu observasi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan untuk mengetahui profesionalisme guru dalam proses belajar 

mengajar adalah sebagai berikut: 

a. Pedagogik (guru mampu mengelola pembelajaran peserta didik)  

Pengelolaan pembelajaran dan penyampaian pembelajaran kepada 

siswa harus dikuasai oleh seorang guru yang tujuannya untuk mendukung 

kegiatannya dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa-siswanya. 

 
21 Sarifah Fahriah, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Wawancara, Tanggal 27 Maret 

2024, MAS PERGIS Campalagian Kab. Polewali Mandar 
22 Parial Majid, Kepala Madrasah, Wawancara, Tanggal 25 Maret 2024, MAS PERGIS 

Campalagian Kab. Polewali Mandar 
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Untuk dapat menguasai aspek tersebut tentunya seorang guru harus mau 

untuk mengembangkan diri dan mendalami hal-hal yang berhubungan dengan 

perangkat pembelajaran. Hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memperlihatkan bahwa kemampuan pedagogik guru sudah baik. 

Indikator-indikator dalam aspek pedagogik kurang dilaksanakan oleh 

beberapa guru. Cara mengajar beberapa guru di MAS PERGIS Campalagian ada 

beberapa yang masih konfensional mereka mengandalkan pengalaman dan 

kebiasaan mengajar sehingga mungkin kurang begitu aktif untuk melakukan 

pengembangan diri sesuai tuntutan kurikulum. Melihat hasil presentase dan 

capaian tindakan yang sesuai dengan indikator aspek pedagogik oleh 

beberapa guru di MAS PERGIS Campalagian yang kurang maksimal peneliti 

mencoba memberi masukan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh 

sekolah untuk memperbaiki dan memaksimalkan keadaan tersebut, yaitu:  

1) Pengembangan kurikulum atau silabus, Program sekolah yang 

memfokuskan guru mengikuti semacam pelatihan tentang teknis dan materi 

untuk melaakukan pengembangan kurikulum.  

2) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, diantaranya 

memberi kesempatan peserta didik bertanya, merangsang peserta didik untuk 

bertanya, guru merangsang siswa agar timbul dinamika dalam pembahasan 

materi  

3) Evaluasi hasil belajar bisa dilakukan dengan memberikan pree test 

sebelum memulai pembelajaran, memberikan post test sebelum mengakiri 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran setelah selesai satu 

kompetensi.  

4) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Semisal guru memberikan waktu/meminta 
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pendapat dari beberapa siswa untuk menjawab/memecahkan suatu 

persoalan, mengarahkan siswa untuk presentasi tentang tugas yang diberikan 

di depan kelas, mengoreksi pekerjaan/tugas siswa secara langsung (tatap 

muka). 

b. Kepribadian  

Kepribadian seorang guru menjadi faktor yang sangat penting karena 

seorang guru akan menjadi sosok yang akan dicontoh oleh siswa-siswanya. 

Hasil observasi aspek kepribadian dari para guru dapat dikatakan baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator 

yang mengindikasikan aspek kepribadian tersebut rata-rata semua guru 

ditunjukkan dengan hasil baik. Tidak ada hasil yang sangat signifikan 

mencolok yang terjadi. 

Melihat hasil yang ditunjukkan dengan hasil yang baik sekali namun 

masih ada beberapa hal yang mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Beberapa 

masukan dari peneliti yang mungkin dijadikan pertimbangan oleh sekolah 

untuk meningkatkan aspek kepribadian guru, diantaranya yaitu: Guru secara 

obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dimaksudkan selain masukan dari 

supervisor guru harus mau untuk mengevaluasi diri tentang kekurangan-

kekurangan ataupun kendala yang dihadapainya. 

c. Sosial  

Kemampuan sosial guru nantinya akan berimbas kepada hubungan 

dengan masyarakat sekitar. Hubungan dan komunikasi yang baik terhadap 

masyarakat, kepada orang tua siswa, akan menciptakan suasana yang 

mendukung oleh guru dan siswa yang nantinya juga berimbas pada kesiapan 

dan dukungan pembelajaran di kelas. Siswa dan guru akan sama-sama 

mengerti dan saling bisa menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dikatakan baik. 

Guru menunjukkan komunikasi yang baik kepada semua unsur-unsur yang 

ada baik siswa, sesama pendidik, orang tua siswa atau wali juga dengan 

masyarakat. Sikap ramah dan simpatik ditunjukkan oleh beberapa guru 

kepada para siswanya dengan tujuan sebagai dorongan secara moril kepada 

siswa agar mau untuk lebih memperbaiki hubungannya dengan peserta didik 

yang lain, guru dan juga orang tua. 

Walaupun demikian peneliti menemukan beberapa hal yang mestinya 

bisa untuk di maksimalkan. Hal yang masih harus diperhatikan dan mungkin 

jadi pertimbangan untuk dikembangkan yaitu tentang penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional. Pemanfaatan media mengajar 

yang sudah di sediakan oleh sekolah mestinya di optimalkan oleh para guru 

dalam menyampaikan materi ajarnya. Pemanfataan media mengajar semisal 

adanya LCD Proyektor yang disiapkan kurang maksimal ada beberapa guru 

yang memang merencanakan tidak menggunakannya walaupun semisal 

digunakan akan mempermudah siswa menerima materi ajarnya. 

d. Profesional  

Aspek profesional yang dimaksud yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang dikuasai guru sebagai syarat 

penunjang dalam penyampaian pembelajarannya. Kemampuan ini membantu 

mereka tetap tenang dan rasional dalam situasi yang memerlukan 

penyelesaian masalah.  

e. Kompetensi Emosional 

Kompetensi emosional mengacu pada kemampuan seorang guru untuk 

mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri serta 

emosi orang lain, khususnya siswa. Dalam konteks pendidikan, ini sangat 
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penting karena emosi yang stabil dan positif dari guru dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. 

f. Kompetensi Integritas  

Kompetensi integritas adalah aspek fundamental yang mencakup prinsip 

moral, etika, dan kejujuran dalam menjalankan peran sebagai pendidik. 

Integritas adalah landasan dalam membangun kepercayaan dan otoritas moral 

seorang guru di mata siswa, kolega, dan masyarakat 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dikatakan baik. 

Beberapa saran peneliti yang mungkin bisa menjadi referensi dan 

dioptimalkan oleh para guru pengajar di Madrasah tersebut yaitu :  

1) Keterkaitan antara materi masing-masing mata pelajaran, yaitu guru 

menjelaskan kembali kaitan pentingnya materi dalam mata pelajaran yang 

disampaikan dengan mata pelajaran yang lain atau dalam kehidupan sehari-

hari.  

2) Guru bersikap profesional dan heterogen dan tidak idealis dalam 

menjawab pertanyaan/menyelesaikan masalah/soal. Dalam arti tetap 

mengakomodir jawaban-jawaban siswa untuk dapat diarahkan sesuai dengan 

tujuan dari penyampaian materi tersebut. 

Pada pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan guru di MAS PERGIS 

Campalagian sudah mengoptimalkan media yang ada, serta cara mengajar 

sedikit demi sedikit mulai dirubah dari yang secara monoton dan 

konvensional menuju ke model-model pembelajaran yang lebih baik.  

Kesiapan-kesiapan oleh para guru pengajar di MAS PERGIS Campalagian 

dilakukan sebelum memulai dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Mulai dari 

persiapan RPP, materi ajar ataupun media dan menitik beratkan bahwasanya 

siswa juga harus tahu tujuan dari pembelajaran. 
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BAB V 

PENTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian tentang “Peran Supervisi Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Profesionalisme di MAS PERGIS Campalagian maka dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peran kepala Madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian, kepala Madrasah 

melaksanakan beberapa tahapan yaitu kepala Madrasah sebagai 

supervisor adalah meliputi tanggung-jawab dalam memantau, membina 

dan memperbaiki kegiatan belajar-mengajar di Madrasahnya, kepala 

Madrasah harus menguasai dengan baik semua yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar-mengajar tersebut, misalnya perangkat 

mengajar, metode, teknik evaluasi, kurikulum, dan lain-lain. Kepala 

Madrasah sebagai konsultan adalah memberikan pelayanan yang baik 

berupa bimbingan dan pembinaan untuk membantu guru dalam 

kaitannya dengan pengajaran. Peran kepala Madrasah sebagai seorang 

pemimpin harus mampu memberikan petujuk dan pengawasan guna 

meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dan membuka 

komunikasi dua arah. Peran kepala madrasaha sebagai evaluator, 

kepala Madrasah harus dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil 

dan proses belajar. Bahwa evaluasi yang dimaksud sebagai tugas 

supervisor mencakup tiga hal yaitu: evaluasi hasil, evaluasi proses dan 

evaluasi pelaksanaannya. 
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Bentuk supervisi yang dilakukan meliputi kunjungan kelas atau 

classroom visitation, pertemuan pribadi, rapat dewan guru/staff, 

kunjungan antar kelas, pertemuan dalam kelompok kerja\MGMP, 

simposium dan seminar.  

2. Profesionalisme guru di MAS PERGIS Campalagian Kab. Polewali 

Mandar sudah di kategorikan baik dengan di dasari yaitu:  

a. Aspek pedagogik yaitu guru mampu mengelola pembelajaran peserta 

didik  

b. Aspek kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. 

c. Aspek sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama 

guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 

d. Aspek profesional yaitu teknis mengajar yang diterapkan oleh 

beberapa guru merupakan hal yang harus ditingkatkan dan 

mendapatkan perhatian dari pihak sekolah. 

e. Kompetensi emosional mengacu pada kemampuan seorang guru 

untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri 

sendiri serta emosi orang lain, khususnya siswa. 

f. Kompetensi integritas adalah aspek fundamental yang mencakup 

prinsip moral, etika, dan kejujuran dalam menjalankan peran sebagai 

pendidik. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian pada peran kepala Madrasah, supervisi kepala 

Madrasah, dan profesionalisme guru. Di Madrasah seorang kepala Madrasah 
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dapat memulai mengadakan supervisi kepada guru dengan cara bijaksana dan 

teliti, sementara itu kepala Madrasah juga dapat membina peningkatan 

profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Adanya pemberian 

supervisi ysng telah direncanakan bersama guru dan adanya pemberian 

pembinaan atau pelatihan untuk guru dari kepala Madrasah maka guru akan 

terpenuhi harapannya. 

Supervisi kepala Madrasah yang berlangsung baik kepada guru akan 

mengarahkan guru untuk memperoleh kepuasan kerja. Kepala Madrasah dan 

guru saling bekerjasama dalam memecahkan masalah. Kepalal sekolah dalam 

memberikan supervisi menggunakan pendekatan manusiawi atau 

kekeluargaan, guru dapat menanggapi supervisi dari kepala Madrasah dengan 

terbuka dan senang hati. Kemudian supervisi ini dilaksanakan untuk 

memecahkan masalah bersama bukan mencari kesalahan dan supervisi 

dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal. Hal itu akan membuat guru 

dapat bekerja dengan semangat karna merasa dihargai dan diperhatikan. 

Peningkatan profesionalisme guru merupakan faktor pendukung kepuasan 

kerja guru mengajar karena punya motif, guru mengajar karena adanya 

tanggungjawab yang mendasari dirinya untuk mengajar. Kepuasan dalam 

bekerja mutlak diperlukan oleh guru mengingat tugas guru berkaitan dengan 

pendidikan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia. Jika guru merasa 

puas tentu akan bekerja dengan baik akan mengajar dengan penuh 

tanggungjawab. 

Selanjutnya sebagai implikasi tugas supervisor tersebut beberapa hal 

yang perlu dilakukan kepala Madrasah sebagai pemimpin  
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a. Mengetahui keadaan/kondisi guru dalam latar belakang kehidupan 

lingkungan dan sosial ekonominya, hal ini penting untuk tindakan 

kepemimpinannya.  

b. Merangsang semangat kerja guru dengan berbagai cara.  

c. Mengusahakan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan guru.  

d. Meningkatkan partisipasi guru dalam kehidupan sekolah  

e. Membina rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah antar kepala 

Madrasah, guru, dan staff. 

f. Memperat hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua murid. 
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Gambar 1.1 Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah  

Bapak Parial Majid S.Pd., Campalagian 25 Maret 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Peneliti melakukan wawancara dengan Guru Mapel Ekonomi 

Ibu Sukmawati S.Pd., Campalagian 27 Maret 2024 
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Gambar 1.3 Peneliti melakukan wawancara dengan Guru Mapel Ekonomi 

Ibu Nurmiati S.Pd., Campalagian 27 Maret 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Peneliti melakukan wawancara dengan Guru Mapel Bahasa 

Inggris Ibu Anita S.Pd., Campalagian 1 April 2024 
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Gambar 1.5 Struktur Organisasi MAS PERGIS Campalagian  

Kab. Polewali Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Lingkungan MAS PERGIS Campalagian  

Kab. Polewali Mandar 
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