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ABSTRAK 

Nama : Nurhidayatullah Putri 

NIM : 80200219018 

Judul  :  Efektivitas Penerapan Program Kelompk Kerja Guru (KKG) 

Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

kabupaten Sidenreng Rappang 

 

Pokok masalah dari penelitia ini adalah bagaimana efektivitas penerapan 

program kelompk kerja guru terhadap kompetensi profesional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang ? Pokok masalah tersebut selanjutnya 

dirumuskan menjadi beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana penerapan program 

kelompok kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang ?, 2) 

Bagaimana kopetensi profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang ?, 3) Bagiamana tingkat efektivitas penerapan program kelompok kerja guru 

terhadap kopetensi profesional  Guru di Kabupaten Sidenreng Rappang ? 

Penelitian ini adalah penelitian bersifat statistik deskriptif kuantitatif. dimana 

penelitian mengelompokkan data berdasarkan variable yang di teliti, mentabulasi data 

berdasarkan variable yang diperoleh dari seluruh responden. Pada dasarnya tehnik 

analisis data pada kuantitatif dapat mengunakan dua cara yakni statistik deskriptif dan 

statistid inferensial. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang 

dimaksud untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan atau kebenaran yang 

diteliti dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam 

bentuk konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode penelitian. 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti bahwa mendapatkan 

beberapa jadi rumusan masalah diatas di aintaranya: 1) Penerapan Program 

Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang berada 

pada kategori sedang. 2) Kopetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori sedang. 3) Tingkat Efektivitas 

Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Terhadap Kopetensi Program Kerja Guru 

di Kabupaten Sidenreng Rappang besarnya tingkat efektif program kelompok kerja 

guru  terhadap kompetensi profesional guru. adalah sebesar 31 % berada pada 

kategori korelasi lemah  sedangkan sisanya sebesar 69 % dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 
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mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 1) Bagi 

peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya 

menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait 

dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi variabel. Adapun dengan selesainya 

angketis ini penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan khususnya sekolah dasar merupakan 

salah satu fokus perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Sekolah Dasar adalah satuan pendidikan formal pertama 

yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan dasar serta memberikan pengetahuan dan keterampilan 

dasar, untuk itu kualitas profesi tenaga kependidikan perlu ditingkatkan, 

khususnya Guru yang memegang peranan penting dalam kegiatan 

pembelajaran guna menentukan dan mengarahkan segala kegiatan 

belajar mengajar.
1
Terlebih lagi Keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar erat kaitanya dengan pola dan strategi pendidikan yang 

diterapkan oleh guru dalam mengorganisasikan dan mengelola kelas. 

Sebagai mana dalam Undang-undang nomor 14 tahun 

2005, yang bertuang pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen 

mengemukkan bahwa: 

Guru adalah Pendidik Profesional yang tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
2 

 

                                                           
1
 Akhyak, Profil Pendidik Sukses (Surabaya: Elkaf. 2005). h. 3-4 

2DepdikNas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (Surabaya:(Kesindo Utama, 2006), h. 7 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka wawasan, pengetahuan 

serta keterampilan mengajar guru harus terus ditingkatkan melalui pola 

pembinaan profesional baik secara vertikal maupun horizontal. Mengingat 

hal tersebut, maka perlu adanya suatu sistem pembinaan profesional 

dalam suatu pola dan mekanisme yang lebih dinamis dengan dilandasi 

suatu cita-cita untuk menjadi lebih baik. Dalam sistem pembinaan 

profesional ini terdapat berbagai program atau pola pendekatan yang 

mampu meningkatkan dan mendorong guru untuk belajar, baik sikap, 

kemampuan, pengetahun maupun keterampilan sehingga memberikan 

dampak positif dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar murid, salah satu sistem 

pembinaan profesional tersebut adalah program KKG (Kelompok Kerja Guru). 

Salah satu sistem pembinaan profesi guru sesuai dengan keputusan 

dirjen dik das men melalui keputusan No. 079/C/Kep/1/1993, tanggal 7 

April 1993 menetapkan bahwa pedoman pelaksanaan sistem pembinaan 

profesional guru melalui pembentukan KKG bidang studi di SD sebagai 

wahana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD.
3
Karena 

dilihat dari realitas proses pembelajaran sekarang ini, mengalami stagnasi 

dalam inovasi, karena pendidiknya cenderung masih banyak 

                                                           
3Dedi Supriadi, Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya, 

Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi (Jakarta: Dirjen DikDasMen dan Direktorat 

Tenaga Kependidikan, 2003), h. 53. 
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menggunakan cara-cara lama dan media - media yang tidak representatif 

untuk digunakan saat ini, dan tidak dikontekstualisasikan dengan problem 

dan tantangan dunia Pendidikan. 

Pendidikan adalah konsep yang sangat penting dan menyeluruh dalam 

kehidupan manusia sepanjang zaman, karena dengan pendidikan orang menjadi 

maju, orang akan mampu mengelolah alam yang dikaruniakan Allah kepada 

manusia. Secara filosofis dalam tulisan‚ ideologi pendidikan Islam‛ menyatakan, 

yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju 

kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. 

Pengertian pendidikan umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai 

suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, yang secara 

implisit menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pendidikan dengan seluruh 

totalitas dalam konteks Islam interen dalam konotasi istilah ‚tarbiyah‛, ta’lim‛ 

dan‚ ta’dib‛ yang harus difahami secara bersama-sama
.4

 

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berkualitas  dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat 

sekitar serta dapat pula memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan 

                                                           
4Rusdi, Workshop Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Berprestasi se 

Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Makassar: LPMP, 2011), h. 4-5. 
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bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.  

Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin 

terjamin terciptanya dan terbinanya kesiapan dan kehandalan seseorang 

sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah 

bangsa di masa depan tercermin dari potret para guru masa kini, dan 

gerak maju dinamika kehidupan berbanding lurus dengan cita para guru di 

tengah-tengah masyarakat.
5
 Dengan demikian seorang guru dituntut untuk 

tidak menyeleweng dari tugasnya yaitu melaksanakan amanah dengan 

baik atau sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru, sebagaimana di jelaskan 

dalam hadits Rosulullah SAW 

Artinya:”Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhori)
6.
 

Oleh sebab itu, sangat penting bangsa ini untuk melakukan investasi 

dalam bentuk peningkatan keterampilan guru mengajar, sambil tetap 

fokus bagaimana guru bisa semakin akurat dalam mengajar serta 

menjujung tinggi kompetensi profesional dan menciptakan lingkungan 

siswa untuk belajar di sekolah dan siswa tidak sekedar lulus ujian, tapi 

partisipasi dan kontribusi dari siswa untuk belajar, dan yang paling pokok 

siswa mampu menemukan nilai-nilai hidup dari kelas, lingkungan sekolah, 

dan juga sikap, perilaku dan tindakan guru saat berinteraksi dengan 

                                                           

5Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-etika 

(Yogyakarta: Graha Guru, 2009). h. 23 

6Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, Bardisbah 

Al Bukhari Al Ja’fi, shahih Bukhari (Beirut: Dar-Al Kutb Al Ilmiyah, 1992), Juz 1, h. 26 
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siswa. Sebagaimana Ali Bin Abi Thalib pernah berkata: “Ajarkan anak-anak kamu 

karena mereka akan hidup pada masa yang berbeda dengan masa kalian”
7
 

Dewasa ini, Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang standar akademik dan 

kualifikasi guru, maka setiap guru dituntut untuk meningkatkan 

profesionalisme, yaitu setiap guru harus meningkatkan kompetensinya, 

baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. 

Dengan kompetensi ini guru diharapkan dapat merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, menjadi teladan bagi siswa serta mampu 

mengembangkan profesinya. 

Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak terdepan untuk 

mengoperasionalkan isi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran yang nyata di 

sekolah. Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi tenaga pendidik, pengelola, 

satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, 

pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengajar adalah tenaga 

pendidik yang khusus diangkat dengan tugas mengajar yang sehari-hari berhadapan 

dengan peserta didik. 

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada bab XI, pasal 39 dinyatakan bahwa: Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

                                                           
7
Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, Bardisbah 

Al Bukhari Al Ja’fi, shahih Bukhari, h. 26 
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kepada masyarakat.
8
 

Tenaga pendidik memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, dan memiliki 

wawasan berpikir mengenai berbagai kebijaksanaan yang mendasari kegiatan 

pendidikan, memiliki wawasan keguruan dan wawasan kependidikan.Dalam 

hubungan itu, seorang guru harus memahami secara jernih hakekat pembangunan 

Nasional, dan berbagai pemikiran mengenai konsep-konsep kependidikan yang pada 

dasarnya dijadikan landasan dalam penyusunan kurikulum.  

Guru memegang peranan utama dalam rangka implementasi fungsi dan upaya 

mencapai tujuan nasional. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam 

pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik di samping 

membentuk akhlak yang sempurna. Oleh karena itu guru dituntut memiliki berbagai 

kompertensi. Untuk melaksanakan tugas utama, guru wajib memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
9
 

Usaha peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi perioritas utama dalam 

pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

dalam menata kehidupan manusia baik secara kelompok maupun berbangsa. Itulah 

sebabnya sehingga pendidikan dijadikan wadah sentralisasi dalam menciptakan 

keharmonisan antar bangsa. 

Peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya suatu aktivitas yang 

berorientasi pada kecerdasan, keterampilan, kecakapan, serta kesehatan lahir batin 

untuk menjalin hubungan horizontal antara manusia dan hubungan vertikal antara 

                                                           

8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Jakarta: BP Cipta Jaya, 2003), h.18. 

9Rusdi, Workshop Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Berprestasi se 

Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Makassar: LPMP, 2011), h. 4-5. 
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manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai firman Allah swt dalam QS 

al-Hajj/22: 77. 

 وَٱعۡبذُُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَهىُاْ ٱنۡخَيۡزَ نعََهَّكُمۡ تفُۡهحُِ 
ْۤ
َٰٓأيَُّهاَ ٱنَّذِيهَ ءَامَىىُاْ ٱرۡكَعُىاْ وَٱسۡجُذُواْ  ىنَ يَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

10
 

Dalam dunia pendidikan sebenarnya banyak masalah yang timbul, 

khususnya menyangkut manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan yang 

senantiasa membutuhkan perhatian terutama peningkatan mutu pendidikan dalam 

suatu lembaga Pendidikan.
11

 Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

efektivitas KKG terhadap Peningkatan Profesionalitas Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Sidrap. 

Era globalisasi menuntut setiap bangsa memiliki sumber daya manusia yang 

berdaya tahan kuat dan perilaku yang andal. Sumber daya manusia yang berkualitas 

hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu unggul. Dari sistem 

pendidikan yang unggul inilah muncul generasi dan budaya yang unggul. Namun 

demikian, munculnya globalisasi juga telah menambah masalah baru bagi dunia 

pendidikan
.12 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan 

selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. 

                                                           
10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Kitab Suci Al-

Qur‟an, 2009), h. 965. 

11Moch. Idochi Anwar, Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. III; Bandung: 

Angkasa, 1986), h.1. 

12Munawar Sholeh, Politik pendidikan (Jakarta: Institute For Public Education (IPE), 2005), 

h. 2. 
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Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan 

masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan 

mereka. Jadi jika stabilitas suatu bangsa terguncang atau kemajuannya terhambat, 

maka yang pertama-tama ditinjau ulang ialah sistem pendidikan
.13 

Sejalan dengan pentingnya pendidikan tersebut, maka guru menjadi salah 

satu faktor penting dalam pencapaian keberhasilan pendidikan. Mereka memiliki 

peranan strategis dalam perkembangan dunia pendidikan, karena pada dasarnya 

manusia adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk mendidik dan dididik 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Imran / 3:79.
 

ةَ ثمَُّ يقَىُلَ نهِىَّاسِ كُىوىُاْ عِباَدٗا  بَ وَٱنۡحُكۡمَ وَٱنىُّبىَُّ ُ ٱنۡكِتَ  مَا كَانَ نبِشََزٍ أنَ يؤُۡتيِهَُ ٱللََّّ

ىيِِّ نِّي  كِه كُىوىُاْ رَبَّ 
ِ وَنَ  بَ وَبمَِا كُىتمُۡ مِه دُونِ ٱللََّّ نَ بمَِا كُىتمُۡ تعَُهِّمُىنَ ٱنۡكِتَ   ۧ

 تذَۡرُسُىنَ  
Terjemahnya: 

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab, 
hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu 
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. "akan tetapi 
(Diaberkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, Karena kamu 
selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

14
 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, dibutuhkan guru yang 

mempunyai kompetensi untuk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan 

yang semakin maju, sehingga mampu bersaing baik di forum regional, 

nasional, maupun internasional. Guru yang profesional mempunyai tiga tugas pokok 

yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

                                                           
13Hery Noer Aly, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), h. 2. 

14Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya rt (J-ART, 2005), h. 61. 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan para peserta didik.
15

 

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru 

dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masayarakat 

tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka 

dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar 

mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung 

jawab. Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki 

peranan yang paling strategis, sebab gurulah sebetulnya yang paling menentukan di 

dalam terjadinya proses pembelajaran. di tangan guru yang cekatan fasilitas dan 

sarana yang kurang memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya ditangan guru yang 

kurang cakap, sarana, dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat. 

Berangkat dari masalah di atas, maka langkah pertama yang  dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga 

pendidiknya terlebih dahulu.
16

 

Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, 

kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru 

atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan 

berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Guru 

merupakan orang pertama mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal 

pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap 

peserta didik, dalam proses pendidikan guru memegang peranan penting setelah 

                                                           
15Muh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4 

16Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART, 
2005), h. 61. 
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orang tua dan keluarga di rumah. Lembaga pendidikan guru menjadi orang pertama, 

bertugas membimbing, mengajar dan melatih anak didik mencapai dewasa. Peran 

guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita, dan visi misi yang 

menjadi impian hidup anak didiknya di masa depan, di balik kesuksesan peserta 

didik, selalu ada guru sihingga guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

memadai. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. 

Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara 

masalah pendidikan,17 karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam 

sistem pendidikan. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap 

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya 

perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak 

akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang 

professional dan berkualitas. 

Problem rendahnya mutu dan profesionalitas guru di Indonesia sudah 

dirasakan sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum 

memenuhi kualifikasi sebagai guru professional. Fenomena yang seperti inilah yang 

mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan 

kualitas pendidikan di negara maju, atau bahkan masih lebih rendah dari pada 

pendidikan di negara-negara di wilayah Asia lainnya.
18

 memang jumlah tenaga 

                                                           
17Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 

5. 

18Sulistiyo, Seminar Sertifikasi Guru Antara Profesionalisme dan Komersialisme (Semarang: 

Seminar Regional Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo, 2007), h. 16. 
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pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme 

belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dalam 

menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu 

menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. 

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan guru sebagai 

tenaga pendidik yang profesional, kreatif dan menyenangkan. Karena peranan guru 

yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum, 

sehingga guru merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan maka guru 

pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum
.19 

Peningkatan kualitas mengajar guru dilakukan dengan berbagai upaya, 

antara lain melalui lembaga pre-service education, in- service education, dan on- 

service education. Pre- Service Education meliputi program diploma, sarjana, pasca 

sarjana dan lain-lain. Sedangkan in- service education meliputi in-service training 

seperti supervisi penataran, dan lain-lain. Sedangkan on-service education contohnya 

seperti Kelompok Kerja Guru (KKG). Sebelum menjadi guru, seseorang harus 

menempuh pendidikan pra-jabatan terlebih dahulu. Di lembaga tersebut para calon 

guru mendapat bekal pengetahuan ketrampilan dan pembinaan kepribadian agar 

menjadi guru yang baik
.20

 

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik berada pada tingkatan 

tertinggi dalam sistem pendidikan nasional, karena guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak, 

                                                           

19E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 13. 

20Soewardi Lazarruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya (Yogyakarta: Kanisius, 

1984), h. 35. 
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terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah.21 Guru profesional yang 

dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru mampu 

mempengaruhi pembelajaran peserta didik yang nantinya akan menghasilkan 

prestasi belajar peserta didik yang baik. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, disebutkan bahwa: Guru merupakan   tenaga   profesional   yang   

bertugas   merencanakan   dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pem-bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi guru pada perguruan tinggi.
22

 

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

disebutkan pula: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pedidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 

Selanjutnya Moh. Uzer Usman mendefinisikan bahwa: Guru profesional 

adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

kependidikan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan maksimal.
 

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan 

harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sebagai salah satu komponen 

pendidikan yang banyak mengambil peran dalam pembelajaran di sekolah, guru 

                                                           
21Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 11. 

22Repoblik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: BP Dharma Bhakti, 2003), h. 12. 
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harus memiliki kualitas atau kemampuan yang memadai. Selain itu, guru juga wajib 

me-ngembangkan dan memanfaatkan kemampuan profesionalnya, sehingga ia dapat 

me-ningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan profesinya.  

Profesionalisme guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini         muncul karena 

manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa 

membutuhkan orang lain, demikian pula dengan peserta didik.
17

 sesuai sabda 

Rasulullah saw.: 

Artinya: 

Dari abu Hurairah r.a ia berkata: telah bersabda Rasullulah Saw: apabila suatu 

urusan di serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya.(H.R. Bukhari).  

Hadits diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung maka semuanya enggang untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan menghianatinya, dan dipikullah 

amanat dengan amat Zolim dan amat bodoh. Sungguh benar ucapan rosulullah diatas 

jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancurannyan.  

Dalam hal ini begitu pentingnya menjadi guru professional agar amanha yang 

kita jalankan dengan baik dan benar sesuai kapasitas diri kita, bahkan dalam Islam 

memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga dan menunaikan Amanah itu. Guru 

yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu, 

sehingga guru harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian 

prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh 

tahun terakhir telah berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan bernegara.
 

Mengomentari adanya keterpurukan dalam pendidikan saat ini, maka diperlukan 



 

14 

 

keberadaan guru profesional yang tidak hanya sebatas menjalankan profesi akan 

tetapi memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan tugasnya dengan melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan terhadap peserta didik, baik dari segi intelektual 

maupun kompetensi yang akan menunjang perbaikan dalam pembelajaran, serta 

perlu diketahui guru yang profesional adalah guru yang mapu menciptakan 

lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik dimana menurut Wiji Suwarno, 

lingkungan belajar adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. 

Selanjutnya, B. Suryosubroto, Istilah lingkungan dalam arti yang umum adalah 

sekitar kita. Dalam hubungannya dengan kegiatan pendidikan, lingkungan dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta 

ini.
21

 Hasbullah mendefinisikan lingkungan belajar adalah lingkungan sekitar yang 

dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan (pakaian, keadaan 

rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga dan lain- lain).
 
 

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati mendefinisikan lingkungan secara umum 

berarti situasi disekitar kita. Dalam lapangan pendidikan, lingkungan yaitu segala 

sesuatu yang berada di luar diri anak, dalam alam semesta ini. Sedangkan lingkungan 

belajar adalah lingkungan tempat anak mendapatkan pendidikan. Muhammad Saroni 

mendefinisikan lingkungan belajar sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tempat proses pembelajaran dilaksanakan Menurut I Made Alit Mariana lingkungan 

belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi untuk kesuksesan seluruh peserta 

didik. Lingkungan tersebut mengacu pada ruang secara fisik tempat belajar, 

lingkungan sosial dan psikologi peserta didik yang mendorong belajar, perilaku dan 

etika dalam menggunakan makhluk hidup, dan keamanan dalam area belajar yang 
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berhubungan dengan pembelajaran sains.
23

 

Istilah madrasah telah menyatu dengan istilah sekoah atau perguruan, 

terutama perguruan tinggi islam. Madrasah tidak lain adalah kata lain sekolah, 

artinya tempat belajar. Istilah madrasah di tanah arab ditunjukkuan untuk semua 

sekolah secara umum, namun di indonesia ditunjukkan untuk sekolah bercorak islam, 

mata pelajaran dasarnya pun lebih banyak tentang ilmu keagamaan islam. Lahirnya 

madrasah merupakan merupakan kelanjutan dunia pesantren yang didalamnya 

terdapat unsur-unsur pokok dari pesantren. Unsur-unsur tersebut ialah; kyai 

(pengasuh), santri, pondok, masjid dan mata pelajarannya tentang agama islam. 

Sedangkan pada sistem madrasah tidak harus ada pondok, masjid, pengajian kitab 

dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang di utamakan di madrasah yaitu pimpinan 

(kepala sekolah), guru, siswa, media pembelajaran (perangkan keras dan perangkat 

lunak) serta mata pelajaran agama islam. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik 

akan cepat berkembang dengan percepatan kemajuan iptek dan berkembangnya 

zaman, sehingga madrasah pada dasarnya sebagai wahana untuk mengembangkan 

kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan, sikap dan 

keterampilan serta bekelanjutan.
24

 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

ingin meneliti tentang Efektivitas Penerpakan Program Kkg Terhadap Kompetensi 

Professional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sindenreng Rappang. 

 

 

                                                           
23Made Alit Mariana, Science For All (Bandung: PPPG IPA, 2005), h. 13. 

24Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 105. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan program kelompok kerja guru madrasah ibtidaiyah di 

kabupaten sidenreng rappang ? 

2. Bagaimana kopetensi profesional guru madrasah ibtidaiyah di kabupaten 

sidenreng rappang ? 

3. Bagiamana tingkat efektivitas penerapan program kelompok kerja guru 

terhadap kopetensi program kerja guru di kabupaten sidenreng rappang ? 

B. Kajian Pustaka 

Telaah pustaka yang digunakan dengan tema efektivitas penerapan program 

kelompok kerja guru terhadap kompetensi professional guru  madrasah ibtidaiyah di 

kabupaten sindenreng rappang merupakan telaah yang dilakukan dalam kerangka 

mencari sumber-sumber bagi ketersediaannya referensi dalam tema yang sama, 

sehingga mendukung pentingnya penelitian ini. 

1. Tesis yang berjudul‚ Pengaruh Kinerja MGMP terhadap profesionalitas guru 

PAI SMP di singgar 032 jagakarsa Jakarta selata‛,karya Aep Ermana. Tesis 

ini bersifat kuantitatif, yaitu mengkaji pengaruh kinerja MGMP terhadap 

profesionalitas guru PAI. Dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan 

bahwa faktor kinerja MGMP sangat menentukan tingkat profesionalitas guru 

PAI. Semakin tinggi kinerja MGMP semakin tinggi pula profesionalitas guru 

PAI, begitu juga sebaliknya. Efektifitas pengaruh kinerja MGMP terhadap 

profesionalitas guru PAI secara statistic sebesar 89,68%. hal itu menunjukkan 
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bahwa koinerja MGMP sangat berpengaruh pada profesionalitas guru. Dalam 

tesis yang berjudul ‚kinerja KKG dalam meningkatkan profesionalitas guru 

PAI di kecamatan berbah slerman‛ karya siti ngaisah, merupakan tesis yang 

bersifat kuantitatif. Dihasilkan bahwa kinerja KKG menunjukkan pada angka 

81,60%  menempati pada level ke-2 dan termasuk katergori tinggi. 

Sementara itu tingkat profesionalitas guru PAI menunjuk pada angka 83,14% 

menempati pada level yang tinggi. Kesimpulannya semakin tinggi kinerja 

KKG 

2. maka semakin tinggi pula profesionalitas  guru PAI.25 sementara dalam 

penelitian yang dilakukan penulis bersifat kuantitatif, jadi tidak sama 

kajiannya korelasi dengan perhitungan angka. Melainkan lebih mendalam 

menggunakan interview pada narasumber yang mengetahi tentang objek 

penelitian. 

3. Sedangkan dalam tesis yang berjudul ‚pemberdayaan kinerja Guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan berbasis karakter/tasamuh (studi kasus di 

SMP 5 yogyakarta)‛ karya Khamin Mash udi, berisi tentang gambaran 

kinerja guru di SMPN 5 yogyakarta yang mengcu pada tugas pokok guru, 

supervise, dan tugas lain yang berlaku di sekolah tersebut. Apabila kinerja 

guru lebih diberdayakan, maka mutu pendidikan yang berbasis karakter 

yang diterapkan di sekolah tersebut dapat meningkat dan lebih baik. 

Penelitian pada tesis yang penulis melakukan terfokus pada Guru PAI, 

sementara pada penelitiaan di SMPN 5 yogyakarta, secara keseluruhan 

                                                           
25Aep Ermana, ‚Pengaruh Kinerja MGMP Terhadap Profesionalitas Guru PAI SMP di 

Singgar 032 Jagakarsa Jakarta Selata‛, Tesis (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo 

Semarang, 2006) 
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meneliti guru yang ada di sekolah tersebut. Sementara indikator kinerja tentu 

saja berbeda jika diterapkan khusus kepada guru PAI. 

4. Amiruddin, dalam tesisnya meneliti tentang‚ Peningkatan Kemampuan 

Profesional dan Kesejahteraan Guru. Menurutnya kondisi kesejahteraan 

seorang guru saat ini masih belum terpenuhi karena banyak kendala yang 

menyebabkan tidak tumbuhnya profesionalisme. Untuk meningkatkan 

profesionalisme guru, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu 

pembenahan LPTK dan menghasilkan guru yang professional, dibentuknya 

sistem tunggal dalam pengelolaan guru, dibentuknya sistem pengembangan 

guru yang efektif dan dibentuknya badan kesejahteraan guru nasional 

(national board of teacher welfare). Disamping itu profesionalisme guru perlu 

ditunjang dengan kompetensi akademik.
26

 

5. Karya Jejen Musfah Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan 

Sumber Belajar Teori dan Praktik.
27

 Mengkaji semua program yang 

dilakukan di tingkat SD, SMP dan SMA Madani terhadap perkembangan 

kompetensi guru dengan mengajukan rumusan 

6. permasalahan, program pelatihan, dan sumber belajar apa saja dalam 

pengembangan kompetensi guru, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program pelatihan; dan kompetensi guru apa saja yang 

dikembangkan oleh program pelatihan dan sumber belajar tersebut. Buku ini 

mencakupi semua program kegiatan pengembangan kompetensi guru secara 

                                                           
26Amiruddin, ‚Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru PAI di 

Kabupaten Cilacap‛, Tesis (Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004), 

27Jejen, Musfah Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori 

dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30. 
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berkelanjutan dimulai dari normatif, yurridis, hingga fakta dilapangan. Dalam 

buku ini disebutkan bahwa tugas utama guru adalah ialah mengajar dan 

mendidik murid di kelas dan di luar kelas. Guru selalu berhadapan dengan 

murid yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap utama untuk 

menghadapi hidupnya dimasa depan. 

7. Karya Janawi Kompetensi guru citra guru professional,
28

 mengkaji tentang 

kompetensi guru. Dalam buku ini disebutkan salah satu kompenen penting 

yang harus diperhatikan secara terus menerus dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai 

peranan besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru menjadi „‟ garda 

terdepan‟‟Pada tahun   2009,   penelitian   Sabbihi   yang menulis   tesis   

dengan judul, Profesionalisme Guru dan Implikasinya Terhadap Mutu 

Pendidikan santri di Pondok Pesantren Al-Qamar Kabupaten Takalar29. 

Secara umum, dalam hasil Muhajir Abd. Rahman, dalam tesisnya dengan 

judul ‚Implementasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri II Ambon‛. Hasil 

penelitian dalam tesis tersebut adalah pembelajaran akhlak yang dikemas 

lewat pembelajaran materi
30

 PAI baik di dalam maupun di luar kelas, 

                                                           
 

29Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Professional (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34. 

30Sabbihi, ‚Profesionalisme Guru dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Santri di 

Pondok Pesantren Al-Qamar Kabupaten Takalar‛, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2009). 
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menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, melakukan interaksi dengan 

peserta didik di sekolah
.31

 

8. Reni Daharti dengan judul‚Strategi Peningkatan Kompetensi Guru dengan 

Pendekatan Hierarchy Process (AHP); Studi pada Guru SMPN Komwil 05 

Kabupaten Tegal‛, menjelaskan bahwa aspek dan kriteria yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam peningkatan kompetensi guru dengan menggunakan 

program Pre Service Education. 

9. Prioritas dalam meningkatkan kompetensi guru adalah melakukan 

penyaringan terhadap moral calon guru, melakukan penyaringan terhadap 

kualitas guru, dan mengirim guru mengikuti pelatihan pembangunan 

karakter
.32 

10. Nur Qosim. Tesis dengan judul „‟ Pengaruh Kompetensi Guru, Status Sosial 

Ekonomi, Sikap dan Minat Terhadap Perilaku Profesional Guru di SMA / 

MA Se Kabupaten Demak. Menjelaskan bahwa Ada pengaruh kompetensi 

guru, status sosial, minat, di Kabupaten Demak, terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak.
 

Dari beberapa kajian yang sudah dilakukan tersebut, KKG di tingkat SD, 

maupun di tingkat SMP dan SMA telah diperoleh hasil berefek dan bermenfaat bagi 

profesionalitas dan kompetensi guru. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

melihat berbagai kegiatan dalam KKG yang dilaksanakan sebagai langkah 

                                                           
31Muhajir Abd. Rahman, ‚Implementasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pembinaan Akhlak Siswa Kelas XI SMA Negeri II Ambon‛, Tesis (Makassar: Universitas 

Islam Negeri Alauddin  

32Reni Daharti, ‚Strategi Peningkatan Kompetensi Guru dengan Pendekatan Hierarchy 

Process (AHP); Studi pada Guru SMPN Komwil 05 Kabupaten Tegal‛, Tesis (Semarang: STIE Bank 

BPD Jateng, 2013). 
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meningkatkan kompetensi profesional  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Perbincangan tentang pendidikan memang tidak akan pernah mengalami titik 

akhir. Karena pendidikan merupakan permasalahan besar kemanusiaan yang 

senantiasa aktual untuk diperbincangkan pada setiap ruang dan dan waktu yang 

tidak sama dan bahkan berbeda sama sekali. Oleh sebab itu, pendidikan seharusnya 

senantiasa relevan dan kontinuitas perubahan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Efektivitas 

Penerpakan Program Kkg Terhadap Kompetensi Professional Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Kabupaten Sindenreng Rappang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan, 

yaitu : 

a. Untuk Mendeskripsikan Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Kabupaten Sindenreng Rappang. 

b. Untuk Mendeskripsikan Kopetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Sindenreng Rappang. 

c. Untuk Menganalisis Tingkat Efektivitas Penerapan Program Kelompok Kerja 

Guru Terhadap Kopetensi Program Kerja Guru di Kabupaten Sindenreng Rappang 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa: 

1) Memberikan kontribusi pada kegiatan Kelompok Kerja Guru  

2) Bagi penulis hasil penelitian ini akan bermanfaat menambah wawasan dan 
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dapat meningkatkan efektivitas kerja. 

3) Sebagai masukan bagi peneliti lain untuk menambah perbendaharaan dan 

pengetahuan
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BAB II 

 TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Dasar Kelompok Kerja Guru  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat dengan perkembangan. Seiring dengan perubahan budaya 

kehidupan, mutu pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan dan 

perkembangan ke arah yang lebih maju. Upaya memperbaiki mutu pendidikan 

tersebut pada semua tingkatan perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi 

menghadapi berbagai kepentingan di masa depan. Pendidikan yang dapat 

mendukung pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan 

dapat menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya.
1
 

Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran di 

kelas tentu beragam bentuk dan modelnya. Pengangan terhadap setiap persoalanpun 

untuk mencari jalan keluar jelas akan berbeda dengan persoalan lainnya. Dapat 

dipahami bahwa semua guru belum tentu berpengalaman seperti layaknya guru-guru 

senior yang mungkin saja memiliki lebih banyak teknik dan cara-cara dalam 

mengatasi persoalan terlebih-lebih persoalan belajar mengajar. Untuk itulah guru- 

guru baru atau guru lain yang memiliki persoalan yang menurutnya sulit dapat 

dipecahkan melalui KKG dengan cara berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan 

guru lainnya. Dimana istilah guru merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, 

                                                           
1
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 5. 



 

24 

 

dimana defenisi yang kita kenal sehari-hari bahwa guru adalah seorang yang berdiri 

di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang paling utama adalah 

kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan 

kedudukan sebagai guru, ia harus menunjukkan perilaku yang bisa dijadikan teladan 

oleh siswannya. 

Guru pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk 

memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi 

tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba 

dan khalifah Allah swt. serta mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan 

sebagai makhluk individu yang mandiri.2 

Keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi 

belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal peserta didik. Belajar melibatkan 

pembentukan makna oleh peserta didik dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan 

dengar.
3 

Peserta didik harus selalu didorong agar bisa mengembangkan struktur 

kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. 

Keberhasilan suatu pendidikan terkait dengan masalah untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik sangat perlu memahami 

perkembangan peserta didik. Perkembangan tersebut meliputi: perkembangan fisik 

perkembangan sosio emosional dan bermuara pada perkembangan intelektual. 

Perkembangan fisik dan sosio-emosional mempunyai kontribusi yang kuat terhadap 

perkembangan intelektual, mental dan perkembangan kognitif peserta didik. 

                                                           
2Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 87. 

3Rustaman et. al., Common Text Book, Strategi Belajar mengajar Biologi (Edisi Revisi; 

Bandung: Jica Imstep Upi, 2003), h. 206. 
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sehingga guru dituntut untuk proaktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuannya menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin, bisa 

satu kali dalam satu minggu, satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam satu 

bulan. Pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan antar guru dalam KKG
 4
 

Melalui pertemuan-pertemuan tersebut diharapkan dapat : 

1. Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara sekolah 

dasar anggota gugus dalam mencapai tujuan, dan mengusahakan berbagai 

upaya peningkatan pendidikan di sekolah dasar yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Membudayakan berbagai kegiatan positif yang dapat menambah dan 

meningkatkan mutu profesionalisme guru yang menyangkut pengetahuan 

keterampilan, dan wawasan yang akan memberi dampak peningkatan mutu 

pendidikan dan hasil kegiatan belajar-mengajar. 

3. Membangun memecahkan masalah dan saling meringankan beban antar 

sekolah dasar anggota gugus. 

4. Mencari informasi dan bahan dari berbagai sumber yang dapat dikembangkan 

bersama sebagai kreativitas dalam menciptakan inovasi pendidikan di dalam 

gugus sekolah dasar. 

5. Memelihara komunikasi secara teratur antara sesama anggota gugus guna 

saling menyerap kiat-kiat keberhasilan pada setiap sekolah dasar anggota 

gugus atau sekolah dasar gugus lain. 

6. Mengembangkan pola mekanisme pembinaan profesionalisme guru yang 

lebih efektif dan efisien. 

                                                           
4 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, h. 60 
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7. Memacu guru dan kepala sekolah dasar untuk terus belajar meningkatkan 

mutu dan tanggap terhadap tugas profesi sebagai guru. 

8. Mengembangkan hasil penataran pelatihan sesama teman sejawat dalam 

meningkatkan mutu profesi guru.  

Pembentukan gugus sekolah dasar didasarkan kepada berbagai kebijaksanaan 

dan peraturan pemerintah diantaranya adalah peraturan No.28 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Dasar
5
 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

0487/U/1982 tentang Sekolah Dasar dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Nomor 079/C/K/I/1993 tentang pedoman pelaksanaan sistem 

pembinaan profesional guru melalui pembentukan gugus sekolah di sekolah dasar. 

Menurut Hasibuan Botung dikutip oleh Ginting, Kelompok Kerja Guru (KKG) 

merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru pelatihan 

dan tukar menukar informasi, dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan 

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6
 

Kelompok Kerja Guru yang beranggotakan semua guru di dalam gugus yang 

bersangkutan. KKG ini adalah wadah pembinaan profesional bagi para guru dalam 

meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam melaksanakan dan 

mengelola pembelajaran di sekolah dasar. Secara operasional Kelompok Kerja Guru 

dapat dibagi lebih lanjut menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan jenjang 

kelas. Kelompok Kerja Guru merupakan wadah kegiatan profesional untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta untuk membina hubungan 

kerjasama secara koordinatif dan fungsional antara sesama Guru yang bertugas pada 

                                                           
5Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, h. 59 

6A. Ginting, Proposal Pengajuan Dana Pembinaan KKG Padang Barat (Padang: SD CA 

Padang, 2008), h. 1 
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Sekolah tersebut dan tergabung dalam organisasi gugus sekolah dengan 

memanfaatkan potensi atau kemampuan yang ada pada masing-masing guru
7
. 

B. Program kegiatan kelompok kerja guru (KKG) 

Kelompok Kerja Guru merupakan wadah kegiatan profesional bagi guru 

SD/MI di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah. 

KKG menurut Hasibuan Botung dalam blognya, merupakan suatu wadah dalam 

pembinaan kemampuan profesional guru, pelatihan, dan tukar menukar informasi 

dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
8
 

Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(2009: 4) dasar hukum diadakannya KKG antara lain: (1) Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan daerah, (5) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (6) Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru, (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. (8) Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 58 Tahun 2008 14 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) 

                                                           
7Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam 

(KKG PAI) Pada Sekolah Dasar (Surabaya: Departemen Agama Jawa Timur. 1996/1997), h. 5 

8
Khoiroh, Syamrotul. Pengelolaan Kelompok Kerja Guru Gugus 02 Tulakan Kabupaten 

Pacitan. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 
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Kependidikan bagi Guru dalam. 

hasil yang diharapkan dengan adanya revitalisasi KKG yaitu: 

(1)Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti 

penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), 

menyusun bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/ pendekatan/media 

pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, 

soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program 

dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif 

solusinya; (2) Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta 

saling memberikan bantuan dan umpan balik; (3) Meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih 

inovatif bagi guru; (4) Memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan 

tugasǦ tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai 

dengan standar; (5) Mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme 

guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan.
9
 

Melalui kegiatan KKG, diharapkan bahwa guru tidak lagi berpikir 

bagaimana menyampaikan dan mengajarkan materi pelajaran saja. Guru harus 

memiliki sifat cerdas, kreatif, inovatif, dan inspiratif sehingga dapat meningkatkan 

15 kualitas pembelajaran. Peserta didik tidak lagi disuguhkan dengan pembelajaran 

konvensional, tetapi guru akan melaksanakan proses pembelajaran kreatif sehingga 

peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran. 

                                                           
9
Hendriana, Deden. 2003. Pengaruh Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Latar 

Belakang Pendidikan terhadap Kinerja Guru. Universitas Pendidikan Indonesia 
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Beberapa kegiatan yang terdapat dalam kelompok kerja guru (KKG) 

dianranya:  

1. Pelatihan Menyusun silabus 

2. Pelatihan Menyusun Rpp berdiferensiansi (memetakan kemmapuan anak 

berdasarkan gaya belajar) 

3. Pelatihan menganalisi kompetensi dasar 

4. Pelatiahan menyusun bahan ajar 

C. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Menjadi guru professional memamg tidak mudah, perlu belajar banyak dan 

menyiapkan diri untuk mengembangkan segala kemampuan yang diperlukan bagi 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Apalgi sakarang pemerintah telah 

menerapkan kurikulum baru yakni kurikulum 2013 yang telah diuji coba dibeberapa 

sekolah, sehingga guru dituntut lebih professional yang mana kurikulum 2013 

merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skil, dan pendidikan 

berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdidskusi dan 

prestasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tidak hanya peserta 

didik yang yang harus belajar, para tenaga pendidikpun harus senantiasa belajar 

menyesuaikan dengan kemajuan zaman. 

Dalam pengembangan profesional berkaitan dengan kemampuan guru 

mengembangkan kinerja sesuai profesinya. Menurut Supardi kinerja guru juga dapat 

dilihat dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dapat 

dipenuhi. Kompetensi yang dimaksud tercantum dalam UU No 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 22 Bab IV Pasal 10 yaitu kompetensi pedagogik, sosial, 

kepribadian, dan profesional. Suprihatiningrum (2014: 99) “kompetensi guru adalah 
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hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat 

berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam menjalankan tugas 

keprofesionalannya”.
10

 

Menurut Supardi (2014: 69) kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang 

dimilikinya. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik sebagai perwujudan nyata 

bahwa untuk mengajarkan materi pelajaran perlu adanya sistem yang terintegrasi 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Kompetensi sosial 

merupakan kemampuan guru dalam berinteraksi dengan lingkungan sekolah, warga 

sekolah, orang tua/ wali murid, komite sekolah dan masyarakat sekitar. Menurut 

Koswara dan Halimah (2008: 66) “kompetensi sosial berarti bersikap inklusif, 

bertindak objektif, serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan jenis kelamin, ras, 

berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun”.  

Menurut Supardi (2014: 69) kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penyesuaian bahan mata pelajaran pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guru harus 23 menguasai bidang 

studi pelajaran, memahami, memilih, menguasai, serta mampu menerapkan metode, 

strategi, model dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi kepribadian yakni sikap 

                                                           
10

Pengaruh Kinerja Superviso dan Kegiatan KKG terhadap Peningkatan Kompetensi 

Profesional Guru PAI di SDN Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon 
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yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru, seperti jujur, bijaksana, loyal, 

berwibawa dan mampu dijadikan teladan bagi peserta didik. Sebagai sosok yang 

digugu dan ditiru oleh peserta didik maka guru harus memiliki kepribadian yang 

baik. 

Indikator kompetensi profesional guru yang ditulis oleh Dr. Ahmad Susanto, 

M.Pd., dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen 

Peningkatan Kinerja Guru: 

1. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: 

a. Standar isi. 

b. Standar proses. 

c. Standar kompetensi lulusan. 

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 

e. Standar sarana dan prasarana. 

f. Standar pengelolaan. 

g. Standar pembiayaan. 

h. Standar penilaian pendidikan. 

2. Mengembangkan Kurikulum 2013, yang meliputi: 

a. Mengintegrasikan mata pelajaran. 

b. Mengurangi materi pelajaran. 

c. Menambah jam belajar. 

d. Penguatan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran. 

e. Penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik dalam 

pembelajaran. 

f. Penguatan pembelajaran siswa aktif, dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari 
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tahu dari berbagai sumber belajar. 

g. Penguatan penilaian proses dan hasil. 

h. Tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

i. Menguasai materi standar, yang meliputi: 

j. Menguasai bahan pelajaran. 

k. Menguasai bahan pendalaman (pengayaan). 

l. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi: 

m. Penguatan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetens i dalam pembelajaran. 

n. Penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik dalam 

pembelajaran. 

o. Penguatan pembelajaran siswa aktif, dari siswa diberitahu menjadi siswa 

mencaritahu dari berbagai sumber belajar. 

p. Penguatan penilaian proses dan hasil. 

3. Mengelola kelas, yang meliputi: 

a. Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran. 

b. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. 

4. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi: 

a. Memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

b. Membuat alat-alat pembelajaran. 

c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka pembelajaran. 

d. Mengembangkan laboratorium. 

e. Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran. 

f. Menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. 
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5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi: 

a. Landasan filosofis. 

b. Landasan psikologis. 

c. Landasan sosiologis. 

6. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang meliputi: 

a. Memahami fungsi pengembangan peserta didik. 

b. Menyelenggarakan ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan peserta 

didik. 

c. Meyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan 

peserta didik. 

7. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang meliputi: 

a. Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah. 

b. Menyelenggarakan administrasi sekolah. 

8. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi: 

a. Mengembangkan rancangan penelitian. 

b. Melaksanakan penelitian. 

c. Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

9. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran, yang 

meliputi: 

a. Memberikan contoh prilaku teladan. 

b. Megembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran. 

10. Mengembangkan teoro-teori dan konsep dasar kependidikan, yang meliputi: 

a. Mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan dengan kebutuhan 

peserta didik. 
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b. Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan dengan 

kebutuhan peserta didik. 

11. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, yang 

meliputi:  

a. Memahami strategi pembelajaran individual. 

b. Melaksanakan pembelajaran individual. 

Selanjutnya para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap kompetensi 

guru. Perbedaan pandangan tersebut cenderung muncul dalam redaksi dan 

cakupannya. Nana Sudjana sebagaimana yang dikutip Janawi memahami kompetensi 

sebagai suatu kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi.
11 

Sedangkan 

Usman sebagaimana yang dikutip oleh Kunandar mangungkapkan, kompetensi 

adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

yang kualitatif maupun kuantitatif.
12

 Dengan demikian kompetensi adalah 

kemampuan, kecakapan, keterampilan dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. 

Kompetensi diartikan pula sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu 

tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesionalisme adalah mutu dan tindak 

tanduk suatu profesi atau orang yang profesional.
13 

Profesionalisme dari kata profesi 

yang berarti suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu hirarki birokrasi, yang 

menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta 

                                                           
11Hamalik, Oemar. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004. 

12Hamalik, Oemar. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004. 

13Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Professional. Bandung: Alfabeta, 2012. 
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pelayanan baku terhadap masyarakat. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan 

atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus 

yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.
 
Jadi, profesi adalah suatu 

pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau 

jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi 

memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. 

Istilah profesionalisme sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana 

yang dikemukakan sebagai berikut: 

Profesionalisme menurut Geist: Professionalism are specialist and expert 
inside their fields; their expertise is not intended to be necessarily 
transferable to other areas, consequently them claim no special wisdom or 
sagacity outside theirspecialties.14 

Profesionalisme adalah seorang spesialis dan pakar atau ahli dalam 

bidangnya, konsikuensinya mereka mengklaim bukan orang yang spesial, bijak atau 

cerdik di bidang selain keahlian mereka 

Sedangkan Profesional menurut Robert F. Mc Nergney dan Carol Carrier 

adalah : 

The education profession is vested by the public with a trust and 
responsibility requiring the highest ideals of professional service. Profesi 
pendidikan ditetapkan oleh masyarakat melalui kepercayaan dan tanggung 
jawab yang memerlukan idealisme tertinggi dari pelayanan professional).15 

Profesionalisme itu merujuk pada derajat penampilan seseorang sebagai 

profesional atau penampilan suatu pekerjaan bangsa suatu profesi, ada yang 

profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada 

                                                           
14Geist J.R,‛ Predictor of Faculty Trust Elementary Schools‛, Enabling Bureaucracy, 

Teacher Profesional, and Academic Press, Dissertation of The Ohio State University 

15Robert F. Mc Nergney dan Carol Carrier, Teacher Development, (New York: Macmillan 

Publishing Co Inc, 1981), h. 31 
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sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi 

dan kode etik dan profesinya.16 Profesionalisme merupakan kondisi, arah, nilai, 

tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata 

pencaharian seseorang. 

Adapun profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.
17

 

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan 

tugasnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yaitu meliputi 

minat dan bakat, dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, 

sarana dan prasarana seta berbagai latihan yang dilakukan guru.
18

 Pengertian guru 

profesional menurut Agus F. Tamyong sebagaimana yang dikutip oleh Uzer Usman 

dalam bukunya Menjadi Guru Profesional adalah orang yang memiliki kemampuan 

dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas 

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Serta peran guru dalam 

pendidikan Islam bukan hanya sebagai pengajar akan tetapi sebagai pembimbing, 

sumber keteladanan, dan penasehat.19 dan Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

membentuk jiwa dan watak anak didik. guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi orang yang berguna 

                                                           
16Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 

1999), h. 95. 
17Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan persiapan menghadapi sertifikasi guru, h. 46. 

18Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan persiapan menghadapi sertifikasi guru, h. 47. 

19Qodri Azizy, Membangun Integritas Bangsa (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2004), h. 78. 
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bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang 

cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan 

negara.20 

Dalam Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 Guru dan Dosen juga 

dijelaskan bahwa seorang guru dikatakan profesional apabila: 

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

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia. 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas. 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.21 

Profil yang dikehendaki guru adalah guru yang professional yang memiliki 

kemampuan professional, personal, dan sosial serta bekerja sesuai dengan bakatnya. 

                                                           
20 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 79. 

21Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Citra Umbara, 2006), h. 87-89. 
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Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Isra‟/17:84: 

ً  شَاكِهتَهِۦِ فزََبُّكُمۡ أعَۡهمَُ بمَِهۡ هىَُ أهَۡذَي  سَبيِلٗٗ    قمُۡ كُمّّٞ يعَۡمَمُ عَهَ
Terjemahnya : 

 
Katakanlah: "Tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.22 

Menurut Abi Hasan Ibn Muhammad Ibn Habib Mawardi Al Basyri dalam 

kitabnya tafsir Al-Mawardi menjelaskan bahwa kata syaakilah dapat diartikan juga 

sebagai ketajaman, watak, kebiasaan, tempat tinggal, kebiasaan dan juga akhlaq. 

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan, potensi dan 

pembawaan yang berbeda-beda yang menjadi pendorong aktifitasnya. Kaitannya 

dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru, ia juga harus dapat menjalankan 

tugas sebagai seorang pembimbing dan pengajar profesional maksudnya yaitu harus 

sesuai dengan bakat dan kompetensi yang dimilikinya. 

Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan 

pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, 

nyaman dan kondusif dalam kelas. Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat 

mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat 

diterima oleh para siswa. Kondisi seperti itu tentunya memerlukan keterampilan dari 

seorang guru, dan tidak semua mampu melakukannya. Menyadari hal itu, maka 

penulis menganggap bahwa keberadaan guru profesional sangat diperlukan. 

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 

bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati 

diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada 

pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak 

                                                           
22Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Juma>natul Ali>-Art (J-

ART, 2005) 
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buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
23

 Guru adalah 

kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan sentral dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran.24 

Mengomentari mengenai adanya keterpurukan dalam pendidikan saat ini, 

penulis sangat menganggap penting akan perlunya keberadaan guru profesioanal. 

Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru 

harus memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan tugasnya dengan melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan terhadap anak didik baik dari segi intelektual maupun 

kompetensi lainnya yang akan menunjang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar serta mampu mendatangkan prestasi belajar yang baik. 

Menyadari akan peran guru dalam pendidikan modern seperti sekarang 

bukan hanya sekedar pengajar melainkan harus menjadi direktur belajar.
25

 Artinya, 

setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar 

mencapai keberhasilan belajar (kinerja akademik) sebagaimana telah ditetapkan 

dalam sasaran kegiatan pelaksanaan belajar mengajar. Sebagai konsekuensinya tugas 

dan tanggung jawabnya menjadi lebih kompleks. Perluasan tugas dan tanggung 

jawab tersebut membawa konsekuensi timbulnya fungsi-fungsi khusus yang menjdi 

bagian integral dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang para 

guru. Menanggapi kondisi tersebut, Muhibbin Syah mengutip pendapat Gagne bahwa 

setiap guru berfungsi sebagai: 

a. Designer of intruction (perancang pengajaran) 

b. Manager of intruction (pengelola pengajaran) 

                                                           
23Asrorun Niam Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru (Jakarta: Elsas, 2006), h. 9. 

24Pupuh Fathurrahman, Guru Profesional (Bandung: Refika Aditama, 2012), h 29. 

25Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 250. 
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c. Evaluator of student learning (penilai prestasi belajar siswa).26 

Dalam sebuah situs yang membahas mengenai profesionalisme dunia 

pendidikan, Suciptoardi memaparkan bahwa guru diharapkan melaksanakan tugas 

kependidikan yang tidak semua orang dapat melakukannya, artinya hanya mereka 

yang memang khusus telah bersekolah untuk menjadi guru, yang dapat menjadi guru 

profesional. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang tidak mudah merumuskan dan 

menggambarkan profil seorang guru profesional. Suciptoardi menegaskan bahwa 

guru itu adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, memang diperlukan berbagai syarat, 

dan syarat itu tidak sebegitu sukar dipahami, dan dipenuhi, kalau saja setiap orang 

guru memahami dengan benar apa yang harus dilakukan, mengapa ia harus 

melakukannya dan menyadari bagaimama ia dapat melakukannya dengan sebaik- 

baiknya, kemudian ia melakukannya sesuai dengan pertimbangan yang terbaik. 

Dengan berbuat demikian, ia telah berada di dalam arus proses untuk menjadi 

seorang profesional, yang menjadi semakin professional.27 

Suharsimi  Arikunto, mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan 

guru   memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang subject matter (bidang 

studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep 

teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam 

proses belajar mengajar.28 

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, 

                                                           
26Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, h. 150 

27
http://Suciptoardi. wordpress. com/2007/12/29/profesionalisme-dunia pendidikan- oleh - 

Winarno-Surakhmad/2014/03/12. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016. 

28Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), h. 239. 
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membina, mengasuh ataupun mengajar. Ibaratnya seperti sebuah contoh lukisan yang 

yang akan dipelajari oleh peserta didiknya, baik buruknya hasil lukisan tersebut 

tergantung dari contoh lukisan yang diberikan oleh sang guru, sebagai sosok yang di 

gugu dan ditiru. Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan benar.  

Menanggapi kembali mengenai perlunya seorang guru yang profesional, 

penulis berpendapat bahwa guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan 

diharapkan akan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Dengan perbaikan kualitas pendidikan dan 

peningkatan prestasi belajar, maka diharapkan tujuan pendidikan nasional akan 

terwujud dengan baik. Dengan demikian, keberadaan guru profesional selain untuk 

mempengaruhi proses belajar mengajar, guru profesional juga diharapkan mampu 

memberikan mutu pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan siswa yang 

berprestasi. Untuk mewujudkan itu, perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui 

lembaga atau sistem pendidikan guru yang memang juga bersifat profesional dan 

memeliki kualitas pendidikan dan cara pandang yang maju. 

D. Pengertian dan Peranan Guru  

Berbicara tentang tugas guru, para ahli pendidikan sepakat bahwa: ‚tugas 

guru adalah mendidik‛ Yang dimaksud di sini adalah sangat luas, mendidik itu 

sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan 

dorongan , memuji, menghukum, memberi contoh , membiasakan dan lain-lain.
29

 

Menurut Muhibbinsyah guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya 

                                                           
29Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1992), h. 78 
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mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai 

implementasi konsep ideal mendidik. Sedangkan yang dimaksud dengan guru 

Pendidikan Agama Islam adalah tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan.30 Guru adalah 

kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan sentral dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran.31Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia apabila 

seseorang yang menjadi guru itu ikhlas dan mempunyai niat dan tujuan yang baik 

untuk menghilangkan kebodohan, serta menanamkan moral dan akhlak yang baik 

kepada muridnya. Keberadan guru dalam suatu negara sangatlah penting, apalagi 

bagi bangsa yang sedang berkembang untuk maju dan terlebih bagi keberlangsungan 

hidup bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman32 

Sehubungan dengan uraian di atas, al-Ghazali dalam buku Abidin Ibn Rusn 
menjelaskan bahwa: Makhluk yang paling mulia di muka bumi ialah manusia. 
Sedangkan yang paling mulia penampilannya ialah hatinya. Guru atau pengajar 
selalu menyempurnakan, mengagungkan dan mensucikan qalbu itu serta 
menuntutnya untuk dekat kepada Allah.

33
 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan guru itu sangat 

tinggi karena dia adalah makhluk yang paling mulia di antara manusia lainnya 

dimana kedudukan yang dimaksud penulis disini adalah posisi seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial. Serta perlu diketahui bahwa guru 

akan dapat mengarahkan atau memberikan bimbingan yang baik dengan tepat kepada 

                                                           
30Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah 

Umum (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 2 

31
Pupuh Fathurrahman, Guru Profesional, h. 29. 

32Manpan Drajat, Etika Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51 

33Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), h. 63 
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peserta didik, bila ia mengetahui kepribadian peserta didik. dengan demikian, guru 

akan dapat bersikap dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sesuai 

untuk mereka ketika hendak berbicara atau memberikan pengarahan-pengarahan atau 

bimbingannya.
34 

 

Adams dan Decey dalam bukunya Basic Principle of Student Teaching, 

sebagaimana yang dikutip oleh Uzer Usman, menyatakan bahwa peranan guru dalam 

proses belajar-mengajar antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, 

motivator dan konselor.
35

 

1. Tugas dan Tanggung Jawab Guru  

Tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters sebagaimana yang dikutip 

oleh Nana Sudjana, dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Guru sebagai pengajar 

b. Guru sebagai pembimbing Guru sebagai administrator kelas
36

 

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan 

dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat 

pengetahuan dan ketrampilan teknis mengajar disamping menguasai bahan materi 

yang akan diajarkan. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, 

memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. 

Guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara 

                                                           
34Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru (Cet. I; Jakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2013), h. 40 

35Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 9. 

36Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h. 14 
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ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Sedangkan 

Amstrong membagi tanggung jawab guru menjadi 4 kategori, antara lain: 

1) Tanggung jawab dalam pengajaran 

2) Tanggung jawab dalam bimbingan 

3) Tanggung jawab dalam menembangkan kurikulum. 

4) Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat
37

  

Cece Wijaya dan A.Tabrani Rusyan, mengemukakan juga beberapa peranan 

guru terhadap pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, yaitu sebagai berikut: 

a) Guru sebagai pendidik dan pengajar. 

b) Guru sebagai pemimpin. 

c) Guru sebagai anggota masyarakat; 

d) Guru sebagai pelaksana administrasi; 

e) Guru sebagai pengelola pembelajaran.
38

 

Bahkan ada yang berpendapat bahwa tugas guru adalah seperti tugas para 

utusan Allah. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abidin Ibn Rusd 

bahwa Rasulullah sebagai muallimul awwal fil islam, guru pertama dalam Islam, 

bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah (al-Qur'an) 

kepada manusia, mensucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan mana yang halal 

dan mana yang haram, serta menceritakan tentang manusia di masa silam, 

mengaitkannya dengan kehidupan pada zamannya dan memprediksikan pada 

kehidupan di zaman yang akan datang. 

 

                                                           
37Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar, h. 15 

38Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar 

Mengajar (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 10 
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Dengan demikian, tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan 

bertanggung jawab seperti rasul, tidak terikat dengan ilmu bidang studi yang 

diajarkannya, yaitu mengantarkan murid dan menjadikannya.39 manusia terdidik yang 

mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tugas ketuhanan. Ia tidak 

sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi sebagai tenaga professional guru juga 

bertanggung jawab pula memberikan wawasan kepada murid agar menjadi manusia 

yang mampu mengkaji keterbelakangan, menggali ilmu pengetahuan dan 

menciptakan lingkungan yang menarik dan menyenangkan.
40

 

Serta guru yang profesional berperan penting dalam membuat peserta didik 

untuk belajar dengan baik dimana belajar yang dimaksud adalah merupakan proses 

dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan 

perubahan dalam prilakunya.
41

 Selanjutnya, menurut Yamin belajar adalah kegiatan 

yang memerlukan konsentrasi tinggi. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman 

memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan 

lingkungan yang tepat, peserta didik akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

dapat menikmati proses belajar yang peserta didik lakukan.
42

 

Sementara itu Nasution mengartikan belajar dalam tiga pandangan: Pertama, 

belajar adalah perubahan-perubahan dalam urat saraf, artinya belajar adalah 

pembentukan saluran-saluran yang lancar dalam sistem urat saraf sebagai perubahan 

fisiologi yang tak dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Kedua, belajar 

                                                           
39Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan., h. 64. 

40Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan., h. 64. 

41Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 38-39. 

42Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada) Press, 

2011), h. 297. 
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adalah penambahan pengetahuan. Ketiga, belajar adalah perubahan kelakuan berkat 

pengalaman dan latihan. Belajar membawa sesuatu perubahan pada diri individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan 

juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, 

penyesuaian diri, kesimpulannya belajar ialah segala aspek organisme atau pribadi 

seseorang. Karena seseorang yang melakukan proses belajar memiliki perbedaan 

perilaku yang sangat mendasar dengan sebelumnya. 

Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban guru, maka 

Sardiman AM., mengetengahkan tiga alternatif yang harus diperhatikan oleh seorang 

guru dalam menjalankan tugasnya. 

a. Merasa terpanggil; 

b. Mencintai dan menyayangi siswa; 

c. Mempunyai rasa tanggungjawab secara penuh dan sadar mengenai 

tugasnya.43 

Dalam pembelajaran, eksistensi guru sebagai sutradara sekaligus sebagai 

aktor, artinya pada guru terletak keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, guru 

merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses 

belajar dan mengajar, di samping fakor-faktor lainnya. Dengan demikian, untuk 

mencapai keberhasilan tersebut, guru harus memiliki kemampuan dasar dalam 

melaksanakan tugasnya. Salah satu kemampuan tersebut adalah ‚kemampuan pribadi 

guru itu sendiri‛.44 Menurut James B. Brow seperti yang dikutip oleh B. 

                                                           
43Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,1987), h. 138. 

44Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar 

Mengajar, h. 13. 
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Suryosubroto, bahwa:Eksistensi guru dalam pembelajaran adalah tidak terlepas dari 

tugas dan peranannya, yang harus menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, 

merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan siswa.45 

Dengan melihat tugas-tugas yang dibebankan oleh guru, kiranya tidak ada 

pejabat lain dalam masyarakat yang memikul tanggungjawab moral begitu besar dan 

berat, selain guru dan para pendidik umumnya. Sebab, baik buruknya moral 

masyarakat yang akan datang terletak dipundak para guru dan pendidik lainnya.58 

Guru yang professional merupakan faktor penentu berkembangnya sebuah Negara, 

dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada guru sehingga guru harus mampu 

menemukan jati dirinya dan mengaktualisasikan kemampuannya. 

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini membahas tentang kelompok kerja guru (KKG) di antaranya 

mengenai pengertian, fungsi dan tujuan KKG, tugas dan tanggung jawab KKG, serta 

mekanisme kerja KKG. Dalam PMA 16 Tahun 2010, pasal 17, di sebutkan bahwa 

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah organisasi pembinaan profesi pendidik bagi 

guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar (sebagai organisasi pembina 

profesi, profesi KKG diarahkan sebagai media/wadah untuk memperoleh informasi 

kebijakan, meningkatkan kompetensi dan megadvokasi kepentingan anggotanya. 

KKG bersifat independen yang dapat berfungsi untuk memajukan profesi, 

meningkatkan kompetensi, kareir, wawasan pendidikan, perkembangan profesi, 

kesejahteraan dan pengapdian pada masyarakat. Dalam pedoman KKG 

                                                           
45B Syuryosubroto, Proses Pelajar di sekolah, (Cet 1; Jakarta Rineka: Cipta 1997), h. 3. 



 

48 

 

IPTIDAIYAH‛ disebutkan pengertian KKG adalah suatu wadah kegiatan professional 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta untuk membina hubungan 

kerjasama kordinatif dan fungsional antara sesama yang bertugas pada sekolah dasar. 

Sedangkan fungsi dan tujuan dibentuknya KKG adalah sebagai forum komunikasi, 

konsultasi, dan penyebarluasan informasi, sedangkan tugasnya disebutkan sebanyak 

sepuluh tugas KKG IPTIDAIYAH. Tugas dan tanggung jawab dari KKG 

IPTIDAIYAH secara umum ada tujuh macam, sedangkan tugas dan tangguing jawab 

secara khusus ada masing-masing lima hal untuk tiap-tiap jenjang Nasional, propinsi 

dan tingkat kabupaten/kota. Lebih lanjut jaga disajikan mekanisme kerja di tiap-tiap 

jenjang. sementara kegiatan kelompok kerja guru  ini tujuannya adalah untuk 

melaksanakan fungsi dan tujuan dibentuknya KKG. 

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik berada pada tingkatan 

tertinggi dalam sistem pendidikan nasional, karena guru dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak, 

terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah.
46

 Guru profesional yang 

dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru mampu 

mempengaruhi pembelajaran peserta didik yang nantinya akan menghasilkan prestasi 

belajar peserta didik yang baik. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, disebutkan bahwa: 

Guru merupakan   tenaga   profesional   yang   bertugas   merencanakan   dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pem-bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, terutama bagi guru pada perguruan tinggi.47 

                                                           
46Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 11 

47Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h. 13. 
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Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

disebutkan pula: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pedidikan formal, pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah.

48 

Selanjutnya Moh. Uzer Usman mendefinisikan bahwa: 

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 
khusus dalam bidang kependidikan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

62
 

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan 

harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sebagai salah satu komponen 

pendidikan yang banyak mengambil peran dalam pembelajaran di sekolah, guru 

harus memiliki kualitas atau kemampuan yang memadai. Selain itu, guru juga wajib 

mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan profesionalnya, sehingga ia dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Profesionalisme 

guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia 

adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan 

orang lain, demikian pula dengan peserta didik,49 sesuai sabda Rasulullah Saw.: 

 
Dari abu Hurairah r.a ia berkata: telah bersabda Rasullulah Saw: apabila suatu 
urusan di serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya.(H.R. Bukhari).50 

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya manusia hadir ke Bumi telah 

diserahkan Amanah sebagai khalifah untuk membangun dan memelihara kehidupan 

                                                           
48Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1). 

49E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan. h. 35-36. 

50Al-Bukha, Sh Al- Bukha (Cet. I; Riya: Da al-Sala, 1997 M/1417 H), h. 1015. 
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di Dunia berdasarkan aturan Allah ta‟ala, tidak sedikit manusia mengaku beeriman, 

tetapi tatkala memiliki wewenang kepemimpinan justru mengabaikan hukum Allah 

Ta‟ala. 

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 

bermutu, sehingga guru harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. 

Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama 

beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan 

bernegara.51 Mengomentari adanya keterpurukan dalam pendidikan saat ini. 

Maka diperlukan keberadaan guru profesional yang tidak hanya sebatas 

menjalankan profesi akan tetapi memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan 

tugasnya dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap peserta didik, 

baik dari segi intelektual maupun kompetensi yang akan menunjang perbaikan dalam 

pembelajaran menumbuhkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di 

sekolah. Agar proses pembelajaran berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai, 

maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana menumbuhkan 

minat peserta didik terhadap pelajaran yang akan diberikan oleh guru  

                                                           
51Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, h. 27. 



 

51 

 

BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian bersifat statistik deskriptif kuantitatif. dimana 

penelitian mengelompokkan data berdasarkan variable yang di teliti, mentabulasi 

data berdasarkan variable yang diperoleh dari seliruh responden. Pada dasarnya 

tehnik analisis data pada kuantitatifdapat mengunakan du acara yakni statistik 

deskriptif dan statistid inferensial.
84

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Madrasah di kabupaten Sindenreng 

Rappang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan keilmuan, normatif, 

pedagogis, dan psikologis. Adapun ulasannya sebagai berikut: 

1. Pendekatan Normatif 

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena menyangkut proses 

pembelajaran P. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk mengungkap 

landasan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan 

pendidika]n sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 

                                                           
84Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXI; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 80. 
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2. Pendekatan Pedagogis 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam me- 

mahami seluk-beluk pendidikan, terutama mengenai kemampuan yang dimilikinya 

dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembe- 

lajaran dan pemahamannya terhadap peserta didik dengan segala karakteristiknya,  

3. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yang didasarkan pada kondisi objek yang akan diteliti dengan mempertimbangkan 

keadaan yang dihadapi, dan kegiatan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

guru. Taufik Abdullah, dan Rusli Karim memberikan pandangan bahwa pendekatan 

psikologis digunakan untuk menyelidiki kegiatan guru, termasuk kegiatan 

pengamatan, pemikiran, intelegensi, perasaan dan kehendak.
85

 Pendekatan ini 

digunakan untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi, dan data tentang 

bagaimana Efektifitas Penerapan kelompok kerja Guru di Madrasah Iptidaiyah di 

kabupaten Sindreng Rappang. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian tentang populasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di 

antaranya menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

                                                           
85Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 

28. 
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ditarik kesimpulannya”.86 Selanjutnya Frankel dan Wallen, bahwa populasi adalah 

sekelompok yang diminati oleh peneliti dimana kelak generalisasi hasil penelitiannya 

akan diterapkan.87 

Kemudian Usman dan Purnomo mengemukakan bahwa populasi ialah 

semua nilai, baik hasil penghitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun 

kualitatif dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan 

jelas.88  

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian populasi 

adalah semua obyek penelitian mulai dari manusi, hewan, tumbuhan, nilai atupun 

peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu pada suatu 

penelitian ini.
 

2. Sampel 

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara 

representatif. Konsep sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif 

adalah sampel yang diambil dari populasi yangbenar-benar representatif (mewakili), 

agar apa yang akan dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan 

untuk populasi.89 

Seperti yang di kemukakan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari 

                                                           
86Djam‟an Sateri, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 14. 

87Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 21; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 80. 

88Wardi Bakti, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Cet, I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 83. 

89 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 142. 
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sejumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut.90 Selain itu, menurut 

Wardi Bakhtian menyatakan bahwa sampel adalah percontohan yang diambil dari 

populasi.91 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket atau kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.
 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file documenter, data yang relevan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih muda di olah.92 

Adapun Beberapa jenis instrument yang di gunakan dalam penelitian ini 

                                                           
90 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Cet, XI; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998) h. 120. 

91Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 

138 

92Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Cet, XI; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998) h. 120. 
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adalah sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument angket untuk mencari 

data tentang efektivitas penerapan program kelompok kerja guru terhadap kopetensi 

professional guru ibtadaitah di kabupaten sindenreng rappang. Angket ini akan 

diberikan dan di isi oleh peserta didik karena peserta didik adalah pelaku dari suatu 

pembelajaran merupakan responden dari penenlitian ini. 

2. Dokumentasi 

Instrument ini digunakan untuk mencari data tentang sejarah berdirinya I 

btidaiyah di kabupaten sidenreng rappang. 

F. Validasi dan Reliabilisasi Instrumen 

1. Validitas 

Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana 

ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauhmana tes telah 

mengukur apa yang seharusnya diukur.93 

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan secara statistik dengan dukungan 

komputer melalui bantuan paket software SPSS. 

Dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid 

b.  Jika r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan tersebut 

                                                           
93Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 

138 
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dinyatakan tidak valid. 

Berikut adalah kriteria tingkat validasi yang digunakan untuk mengetahui 

apakah instrument yang ada valid atau tidak. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas yang berasal dari kata reliability berarti sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukuran 

berkaitan erat dengan error dalam pengambilan sampel yang mengacu pada 

inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada sekelompok yang 

berbeda. 

Berdasarkan cara-cara melakukan pengujian tingkat reliabilitas instrument 

dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat 

dilakukan dengan test-retst (stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal reliabilitas intrusmen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir 

yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. Adapun rumus yang akan 

digunakan adalah Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (𝛼). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Koefisien Realibilitas 

Nilai r Keterangan 

r11  0,20 Sangat Rendah 

0,20  r11 0,40 Rendah 
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0,40  r11 0,70 Sedang 

0,70  r11 0,90 Tinggi 

0,90  r11 1,00 
Sangat Tinggi 

 
G. Tehnik Pengolahan dan Analilis Data 

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan 

inferensial Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah  dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.94 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

analisis statistik deskriptif, seperti penjelasan berikut : 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengelolah data 

yang belum teratur dan mudah di interpretasikan. Penggunaan statistik dalam hal ini 

untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua. 

1. Mean/ rata-rata (Mx) 

                  M   = ⅀ 
             N 

 

Keterangan : 

= mean (rata-rata) 

= nilai tiap data 

                                                           
94Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 130. 
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= banyaknya data 

2. Variansi (S ) 
    

S   = 
∑ (x − x) 

n − 1 

Keterangan : 

S
2
 = Varians 

   = Rata-rata hitung 

= Data ke-i 

n = Banyaknya data/ukuran data 

1) Standar Deviasi (S) 

      
S

D = 

 

Keterangan : 

SD = Deviasi Standar 

= Rata-rata  hitung 

= Data pengukuran 

n = Banyaknya data/ukuran data 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑  (x − x) 

n − 1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah 

melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

inferensial  untuk menjawab rumusan masalah sekaligus menjawab hipoangketis 

yang telah ditetapkan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan program 

kelompok kerja guru terhadap  kompetensi profesional guru madrasah ibtidaiyah di 

kabupaten sidenreng rappang. Untuk mengambil data kedua variable tersebut 

digunakan angket. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable dan 

statistik  inferensial menggunakan uji asumsi klasik. 

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan penelitian. 

1. Gambaran Penerapan Program Kelompok Kerja Guru 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap guru MI Dengan 

sampel 10 orang guru yang menjadi sampel, maka peneliti dapat mengumpulkan 

data melalui angket, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada masing-masing 

item. Berikat ini adalah tebel hasil analisis deskriptif untuk program kelompok kerja guru 

sebagai berikut:  

Tabel 4.1: Analisis Deskriptif program kelompok kerja guru 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 64,1 



 

60 

 

Standar deviasi 2 

Rentang  4 

Maksimum 66 

Minimum 62 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran penerapan 

program kelompok kerja guru peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :  

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 66 dan 62  

R= 66 – 62 

  = 4 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log 

=1 + 3,322  log 10 

= 1 + 3,322 . 1 

= 1 + 4,322 

= 5  

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

  
 

 
 

   = 
 

 
 

= 0,8   

d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Program Kelompok Kerja Guru 

No Interval Frekuensi Persentase 
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1 59-60 0 0% 

2 61-62 2 20% 

3 63-64 3 30% 

4 65-66 5 50% 

5 67-68 0 0% 

Jumlah 10 100% 

Tabel distribusi frekuensi program kelompok kerja guru peserta didik di guru 

MI di kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada 

pada interval 65-66 dengan frekuensi 5 presentase 50%, sedangkan frekuensi 

terendah pada interval 59-60 dan 67-68 dengan frekuensi 0 presentase 0%. 

Tabel 4.3: Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-Rata Program Kelompok 

Kerja Guru 

Interval 

Kelas 

Frekuensi  

   

Titik Tengah  

(  ) 

     

59-60 0 59,5 0 

61-62 2 61,5 123 

63-64 3 63,5 190,5 

65-66 5 65,5 327,5 

67-68 0 67,5 0 

Jumlah 10   641 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Mx = 




fi

xifi.

 

=     
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=     64,1 

e. Menghitung standar deviasi program kelompok kerja guru 

Tabel 4.4: Tabel Penolong program kelompok kerja guru 

No Interval        
                

  

1 59-60 59,5 3540,5 0 0 0 

2 61-62 61,5 3728,25 2 123 7456,5 

3 63-64 63,5 4032,5 3 190,5 12097,5 

4 65-66 65,5 4290,25 5 327,5 21451,25 

5 67-68 67,5 4556,25 0 0 0 

Jumlah     10 641 41005,25 

 Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai berikut: 

 

   = 
  ∑    

   ∑ 
    

  

       
 

    = √
  ∑    

   ∑ 
    

  

       
 

    = √
                   

         
 

     = √
        

  
 

    = √−      

    = 2 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh standar deviasi sebesar 2  pada 

program kelompok kerja guru MI di kabupaten Sidenreng rappang 
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Gambar 4.1 Histogram program kelompok kerja guru 

 

f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data program kelompok kerja guru pada penelitian ini mengacu 

pada kategorisasi jenjang dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori. Tabel kategori 

kelompok kerja guru sebagai berikut:  

Tabel 4.5: Kategorisasi Kelompok Kerja Guru 

 

Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

 

X < (µ-1,0σ) 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 

1,0σ) 

(µ + 1,0σ) < X 

 

X <62 

62≤ X <66,1 

66,1≤ X 

 

2 

7 

1 

 

20% 

70% 

10% 

 

rendah 

sedang 

tinggi 

 

Jumlah 

 

10 

 

100% 

 

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa diperoleh hasil penelitian terdapat 2 

0

1

2

3

4

5

6

59.5 61.5 63.5 65.5 67.5

Program KKG 
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orang responden yang menilai rendah dengan persentase 20 %, terdapat 7 orang 

responden yang menilai sedang dengan persentase 70 %, dan terdapat 1 orang 

responden yang menilai tinggi dengan persentase 10%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa perenapan program kerja kelompok guru berada di kategori sedang.  

2. Gambaran Kompetensi profesional guru di kabupaten Sidenreng Rappang 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap guru MI Dengan 

sampel 10 orang guru yang menjadi sampel, maka peneliti dapat mengumpulkan 

data melalui angket, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada masing-masing 

item. Berikat ini adalah tebel hasil analisis deskriptif untuk kompetensi profesional 

guru  sebagai berikut:   

Tabel 4.6: Analisis Kompetensi Profesional Guru   

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 56,1 

Standar deviasi 3 

Rentang  9 

Maksimum 62 

Minimum 53 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk kompetensi profesional guru  

peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Menentukan Range 

R = Xt– Xr 

Xt = 62 dan Xr = 53 sehingga  

R  = 62-53 

     =  9 
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b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log 

=1 + 3,322  log 10 

= 1 + 3,322 . 1 

= 1 + 4,322 

    = 5  

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

  
 

 
 

= 
 

 
 

= 1,8 menjadi 2 

d. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Guru   

Interval Kelas Frekuensi (fi) Persentase 

50-52 0 0% 

53-55 5 50% 

56-58 4 40% 

59-61 0 0% 

62-64 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Tabel distribusi frekuensi kompetensi profesional guru di atas, menunjukkan 

bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 53-55 dengan frekuensi 5 dan 

presentase 50 %, sedangkan frekuensi terendah pada interval 59-61 dan 50-52 

dengan presentase 0 %. 
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e. Menghitung rata-rata kompetensi profesional guru    

Tabel 4.8: Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-Rata Kompetensi 

Profesional guru   

Interval Kelas Frekuensi (fi) Titik Tengah (Xi) fi.xi 

50-52 0 51 0 

53-55 5 54 270 

56-58 4 57 228 

59-61 0 60 0 

62-64 1 63 63 

Jumlah 10  561 

Mx= 





fi

xifi.
 

 

= 
   

  
 

= 56,1 

f. Menghitung Standar Deviasi kompetensi profesional guru   

Tabel 4.9 : Tabel Penolong Kompetensi Profesional Guru   

Interval        
                

  

50-52 51 2601 0 0 0 

53-55 54 2916 5 70 14580 

56-58 57 3249 4 228 12996 

59-61 60 3600 0 0 0 

62-64 63 3969 1 63 3969 

Jumlah   10 561 31545 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai berikut: 
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   = 
  ∑    

   ∑ 
    

  

       
 

    = √
  ∑    

   ∑ 
    

  

       
 

    = √
                

        
 

    = √
   

  
 

    = √    

    = 3 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kompetensi profesional guru di atas diperoleh 

standar deviasi sebesar 3 

 

 

 

 

 

 

g. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data kompetensi profesional guru MI di Sidenreng 

Rappang.Tabel kategori kompetensi profesional guru sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10: Kategorisasi Kompetensi Profesional Guru  

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentas

e 

Keterangan 

0

2

4

6

51 54 57 60 63

kompetensi profesional guru 
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X < (µ-1,0σ) 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 

1,0σ) 

(µ + 1,0σ) < X 

X <53 

53≤ X < 59 

59≤ X 

80 

10 

10 

80% 

10% 

10% 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Jumlah 10 100%  

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh hasil penelitian 

terdapat 1 orang responden yang menilai rendah dengan persentase 10 %, terdapat 8 

orang responden yang menilai sedang dengan persentase 80 %, dan terdapat 1 orang 

responden yang menilai tinggi dengan persentase 10%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa perenapan program kelompok kerja guru berada di kategori sedang.  

3. Evektivitas Penerapan Program Kelompok Kerja Guru (X) Terhadap 

Komptensi Profesional Guru  (Y) Madrasah Ibtidaiyah di Kabupatem 

Sidenreng Rappang 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti berasal dari populasi yang 

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

begitupun sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α = 

0,05. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan 

aplikasi SPSS 24. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka 

kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.11: Uji Normalitas Teknik Kolmogrof smirnov 

Variabel K-

Sminorv 

Keterang

an 

X 0,093 Normal 

Y 0,210 Normal 

Hasil uji normalitas program kelompok kerja guru diketahui nilai 

Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,093 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,093 > 

0,05). Kemudian hasil uji normalitas kompetensi profesional guru diketahui nilai 

Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,210 dan dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,210 > 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor program kelompok kerja guru 

terhadap kompetensi profesional guru.  

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara 

variabel independet dan variaebel dependent secara parsial dan linear. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. 

kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 yaitu jika sig>α maka data 

linear dan jika sig > α maka data tidak liner. hasil uji linearitas kelompok kerja guru   

terhadap kompetensi profesional guru yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.12 : Uji Linearitas kelompok kerja guru 

Variabel F Sig. Keterangan 

XY 1.057 0,980 Linear 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai F hitung = 1.507 dan nilai Sig. 

deviation from linearity sebesar 0,980 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara program kelompok kerja guru terhadap 

kompetensi profesional guru.  

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel program kelompok kerja guru 

terhadap kompetensi profesional guru. Adapun tabel hasil uji regrasi linear sederhana 

yaitu:  

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

T Sig. Keterangan 

Constant 59.314 1.539 .001 Berpengaruh 

KKG .053 

Dependent Variable: PKG (Y) 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constant a adalah 

59.314 dan pada kolom b 0,053 sehingga persamaan regresinya:   = a + bx atau 

59,314 + 0,053X. Kemudian diperoleh hasil analisis Thitung = 59,314, sedangkan nilai 

Ttabel = 1,81 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 
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59,314 > 1,81. Dengan demikian efektivitas program kelompok kerja guru 

berpengaruh positif terhadap kompetensi profesional guru.  

d. Uji Korelasi 

Table 4.8: Hasil Uji Korelasi 

Variabel R R Square Keterangan 

KKG 0,031 0,001 Efektif 31 % 

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase program 

kelompok kerja guru terhadap kompetensi profesional guru. dapat dilihat pada nilai R 

Square pada table model summary sebesar = 0,031 yang artinya besarnya persentase 

presentase program kelompok kerja guru terhadap kompetensi profesional guru. 

adalah sebesar 31 % berada pada kategori korelasi lemah sedangkan sisanya sebesar 

69 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

B. Pembahasan 

1. Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan tehadap Penerapan Program 

Kelompok Kerja Guru dengan responden berjumlah 10 orang guru dengan 

menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 20 pernyataan, diperoleh Hasil 

penelitian bahwa skor maksimum untuk hasil belajar adalah 66 dan skor minimum 

yaitu 62 dengan nilai rata-rata 64,1 dan standar deviasi 2. Berdasarkan kategorisasi di 

peroleh bahwa terdapat 2 orang responden yang menilai rendah dengan persentase 20 

%, terdapat 7 orang responden yang menilai sedang dengan persentase 70 %, dan 

terdapat 1 orang responden yang menilai tinggi dengan persentase 10%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa perenapan program kerja kelompok guru berada di kategori 
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sedang. 

Jika dikaitkan secara teoretik program kelompok kerja guru adalah Program 

KKG bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru 

berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru, kemudian memberikan 

bantuan profesional kepada guru kelas dan mata pelajaran di sekolah, serta 

meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan dan pengembangan sikap 

profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi (sharing) 

Kesimpulan yang di dapat oleh peneliti sejalan dengan hasil penelitian oleh 

iwa budiana yang berjudul “Revitalisasi Kelompok Kerja Guru Untuk Peningkatan 

Kompetensi Profesional Guru di Tk Negeri Pembina Centeh Kota Bandung” 

menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru berada pada kategori sedang. 

Serta penelitian arief rahman yang berjudul Pengaruh Kompetensi Pedagogikdan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

Dan Kesehatan menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru berada pada 

kategori sedang. 

2. Kopetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan tehadap Kopetensi 

Profesional Guru dengan responden berjumlah 10 orang guru dengan menggunakan 

instrumen angket   yang terdiri dari 16 pernyataan, diperoleh Hasil penelitian bahwa 

skor maksimum untuk Kopetensi Profesional Guru adalah 62 dan skor minimum 

yaitu 53 dengan nilai rata-rata 56,1 dan standar deviasi 3. Berdasarkan kategorisasi di 

peroleh bahwa terdapat 1 orang responden yang menilai rendah dengan persentase 10 

%, terdapat 8 orang responden yang menilai sedang dengan persentase 80 %, dan 
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terdapat 1 orang responden yang menilai tinggi dengan persentase 10%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa perenapan program kelompok kerja guru berada di kategori 

sedang.  

Jika dikaitkan secara teoretik Kompetensi Profesional Guru adalah adanya 

kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang 

pendidik, pengajar, pembimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Kompetensi profesional perlu untuk dimiliki oleh setiap guru mengingat 

pekerjaannya yang merupakan sebuah profesi. Pekerjaannya tidak hanya sebatas 

mengajar tetapi juga dituntut memiliki keahlian dan juga tanggung jawab yang besar 

terhadap profesinya tersebut. 

Kesimpulan yang di dapat oleh peneliti sejalan dengan hasil penelitian oleh 

suyono triwibowo yang berjudul”pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah 

Dan Motivasi Kerja Terhadap Profesionalisme Guru” menyimpulkan bahwa 

Kopetensi Profesional Guru berada pada kategori sedang serta penelitian yang 

dilakukan oleh wahyudin naro yang berjudul Pengaruh Komitmen Profesi terhadap 

Kompetensi Profesional Guru Madrasah Tsanawiyah di Kota Makassar 

menyimpulkan bahwa kompetensi proffesional guru berada pada kategori sedang.  

3. Tingkat Efektivitas Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Terhadap 

Kopetensi Program Kerja Guru di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Berdasarkan hasil statistik inferensial Hasil uji normalitas program kelompok 

kerja guru diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,093 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari (0,093 > 0,05). Kemudian hasil uji normalitas kompetensi profesional guru 

diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,210 dan dengan 
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menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari (0,210 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor program 

kelompok kerja guru terhadap kompetensi profesional guru. Berdasarkan hasil uji 

linearitas diketahui nilai F hitung = 1.507 dan nilai Sig. deviation from linearity 

sebesar 0,980 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara program kelompok kerja guru terhadap kompetensi profesional guru.  

Pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari 

hasil perhitungan (        ) lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh dari tabel 

distribusi (       ). Kemudian diperoleh hasil analisis Thitung = 59,314, sedangkan 

nilai Ttabel = 1,81 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 

59,314 > 1,81. Dengan demikian efektivitas program kelompok kerja guru 

berpengaruh positif terhadap kompetensi profesional guru. Dapat dilihat pada nilai R 

Square pada table model summary sebesar = 0,031 besarnya tingkat efektif program 

kelompok kerja guru terhadap kompetensi profesional guru. adalah sebesar 31 % 

berada pada kategori korelasi lemah sedangkan sisanya sebesar 69 % dipengaruhi 

oleh variabel lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori sedang 

2. Kopetensi Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang berada pada kategori sedang 

3. Tingkat Efektivitas Penerapan Program Kelompok Kerja Guru Terhadap 

Kopetensi Program Kerja Guru di Kabupaten Sidenreng Rappang 

besarnya tingkat efektif program kelompok kerja guru  terhadap 

kompetensi profesional guru. adalah sebesar 31 % berada pada kategori 

korelasi lemah  sedangkan sisanya sebesar 69 % dipengaruhi oleh variabel 

lain.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang 

ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan 

metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-

faktor lain yang memengaruhi variabel. Adapun dengan selesainya angketis ini 

penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. 
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LAMPIRAN A HASIL PENELITIAN 

A. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

K

KG 

K

PG 

N 1

0 

1

0 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mea

n 

6

4.1000 

5

5.9000 

Std. 

Deviation 

1

.37032 

2

.33095 

Most Extreme 

Differences 

Abs

olute 

.

244 

.

383 

Posi

tive 

.

156 

.

383 

Neg

ative 

-

.244 

-

.250 

Test Statistic .

244 

.

383 

Asymp. Sig. (2-tailed) .

093
c
 

.

021
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

B. Uji linear  

 

ANOVA Table 

 

S

um of 

Squares 

d

f 

M

ean 

Square F 

S

ig. 

K

PG * 

KKG 

Be

tween 

Groups 

(C

ombined) 

1

.650 

4 .

413 

1

.044 

.

995 

Li

nearity 

.

048 

1 .

048 

1

.325 

.

946 

D

eviation 

from 

Linearity 

1

.602 

3 .

534 

1

.057 

.

980 

Within Groups 4

7.250 

5 9

.450 
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Total 4

8.900 

9 
   

C. Uji Hipotesis 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stan

dardized 

Coefficients 

t 

S

ig. B 

Std

. Error Beta 

1 (

Constant) 

59.

314 

38.

539 
 

1

.539 

.

001 

K

KG 

-

.053 

.60

1 

-

.031 

-

.089 

.

932 

a. Dependent Variable: KPG 

 

  

 

Model Summary 

M

odel R 

R

 Square 

Adju

sted R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

1 .

031
a
 

.

001 

-

.124 

2.47

114 

a. Predictors: (Constant), KKG 
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LAMPIRAN B INSTRUMEN PENELITIANANGKET UJI COBA 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KELOMPOK KERJA (KKG) 

GURU TERHADAP KOPETENSI PROFESIONAL GURU MADRASAH 

IBTIDAIYAH DI KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG 

 

Identitas Responden 

Nama    : 

Sekoloh   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Status Jabatan   : (PNS/GTT) 

Masa kerja (tahunan)  : 

Skala Variable Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Petunjuk Pengisian Angkt 

Pilihlah salah satu pertanyaan di bawa ini dengan cara memberi 

centang/checklist pada kolom yang sesui dengan bapak/ibu. 

Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut: 

TP = Tidak Pernah  
KD = Kadang-Kadang  
SR = Sering  
SL = Selalu 

 

Bagaimana sikap bapak atau ibu guru dalam hal berikut: 

N

o 

Butir Pertanyaan T

P 

K

D 

S

R 

S

L 

                                     Penyusunan silabus 

1 Memiliki pemahaman mengenai 

silabus 

    

2 Memiliki kemampuan dalam 

membuat silabus 

    

3 Apakah anda membuat silabus 

sebelum pembelajaran berlangsung 

    

4 Mengetahui materi pokok dalam     
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pembelajaran 

5 Saya tidak mengembangkan kegiatan 

pembelajaran 

    

6 Saya tidak menentukan jenis penilaian     

7 Saya tidak menentukan alokasi waktu     

8 Saya tidak tau cara mengembangkan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki 

    

N

o 

Butir Pertanyaan T

P 

K

D 

S

R 

S

L 

Menyusun RPP berdiferensiansi (memetakan kemampuan anak 

berdasarkan gaya belajar) 

9 Saya mengetahui rpp berdiferensiansi     

1

0 

Saya memiliki kemampuan dalam 

menyusun RPP berdiferensiansi 

    

1

1 

Saya mampu mengenali 

kemampuan/cara belajar setiap peserta didik 

    

1

2 

Saya cukup kesusahan dalam 

menyediakan RPP sebelum pembelajaran 

berlangsung 

    

N

0 

Butir Pertanyaan T

P 

K

D 

S

R 

S

L 

                   Pelatihan menganalisi kompetensi dasar 

1

3 

Saya mampu memahami kemampuan 

pesrta didik 

    

1

4 

Saya menguasai materi pelajaran yang 

diampu, berikut stuktur, konsep, dan polapikir 

keilmuan 

    

1 Saya mampu menguasai standar     
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5 kompetenasi (SK) pelajaran, kompetensi dasar 

(KD) pekajaran, dan tujuan pelajaran yang 

diampu,  

1

6 

Saya mampu bertindak reflektif demi 

mengembangkan keprifesional secara 

kontinyu. 

    

1

7 

Saya tidak mampu mengembangkan 

materi pembelajaran dengan kreatif 

    

N

o 

Butir pertanyaan T

P 

K

D 

S

R 

S

L 

                                    Penyusunan bahan ajar 

1

8 

Saya memiliki kemampuan dalam 

menyusun/merencanakan bahan ajar 

    

1

9 

Menentukan referensi bahan ajar      

2

0 

Saya tidak menyesuaian bahan ajar 

dengan kompetensi peserta didik 

    

 

Skala Variabel Kopetensi Profesional Guru 

petunjuk pengisian angket: 

 Pilihlah salah satu pertanyaan di bawa ini dengan cara memberi 

centang/checklist pada kolom yang sesui dengan bapak/ibu. 

Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut: 

TP = Tidak Pernah  
KD = Kadang-Kadang  
SR = Sering  
SL = Selalu 
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Bagaimana sikap bapak atau ibu guru dalam hal ini: 

N
o. 

Pernyataan Pilihan 
Jawaban 

kemampuan penguasaan materi pelajaran T
P 

K
D 

S
R 

S
L 

1
. 

Saya mengajar dan menguasai lebih  

dari  satu  jenis bidang studi. 

    

2
. 

Sewaktu melaksanakan pembelajaran, 

saya berusaha memberi contoh aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari dari konsep yang dibahas 

sesuai dengan tuntutan materi dan kebutuhan 

peserta didik. 

    

3
. 

Saya dalam menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa secara sistematis tanpa 

melihat buku teks/pegangan. 

     

4
. 

saya kurang puas apabila peserta didik 

tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran  

    

Kemampuan peningkatan proses dan hasil belajar 

5

. 

Kendala-kendala dalam KBM solusinya 

dapat diatasi melalui Penelitian tindakan Kelas. 

    

6
. 

Pemberian kasus yang diselesaikan 

dengan diskusi antar kelompok dalam kelas, 

dapat meningkatkan gairah siswa dalam belajar. 

    

7
.  

Saya menulis  modul  serta  jobsheet  

sesuai  dengan bidang studi yang saya ampu. 

    

8

. 

Saya melakukan  penelitian  tindakan  

kelas  untuk mendukung peningkatan proses dan 

hasil belajar siswa. 

    

9 saya tidak menyediakan media 

pembelajaran selai buku paket  
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Kemampuan pengembangan profesi 

9

. 

Saya mengembangkan berbagai model 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

    

1
0. 

Saya mengakses internet untuk mencari 

sumber sumber pengetahuan baru di bidang 

profesi saya. 

    

1

1. 

Saya melakukan refleksi terhadap 

kinerja saya secara       terus-menerus guna 

meningkatkan keprofesionalan sebagai guru.  

    

1

2. 

Saya tidak mengikuti pendidikan dan 

pelatihan yang diadakan baik dari dalam 

sekolah maupun dari luar sekolah. 

    

 

Pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan 

1

3. 

Visi dan misi sekolah saya implikasikan 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

    

1
4. 

Saya mengidentifikasi masalah yang 

timbul dari proses dan hasil belajar siswa. 

    

1

5. 

Saya jarang membangun 

pemahamankepada  siswa yang menunjukkan 

keterkaitan pendidikan kejuruan dengan dunia 

industri. 

    

1

6. 

Saya menguasai bahan ajar terkini 

atas materi yang harus diajarkan kepada siswa. 
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LAMPIRAN C FORMAT VALIDASI INSTRUMENT 

FORMAT VALIDASI  

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. PETUNJUK 

Dalam rangka penyusunan tesis dengan judul ” Efektivitas Penerapan 

program kelompok kerja guru (KKG) terhadap kompetensi professional guru 

Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sinderreng Rappang”, peneliti menggunakan 

instrumen penelitian berupa lembar angket. Untuk itu peneliti memohon kepada 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap perangkat yang dikembangkan 

tersebut. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom 

yang sesuai dalam matriks uraian aspek yang dinilai. Penilaian menggunakan 

rentang nilai sebagai berikut. 

Keterangan sakala penilaian:  

1. : Berarti “tidak valid” 

2. : Berarti “Kurang Valid” 

3. : Berarti “Cukup Valid” 

4. : Berarti “Valid” 

A. ASPEK YANG DINILAI  

Aspek 

yang dinilai 

 

Krikteria 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

PETUN

JUK  

Petunjuk angket 

dinyatakan dengan jelas. 

Petunjuk angket 

mudah dipahami. 

    

ISI Pernyataan angket     
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sesuai dengan aspek-aspe 

yang akan diukur. 

KONTR

UKSI 

1. Petunjuk daalm 

menjawab angket dinyatakan 

jelas.  

Kalimat angket tidak 

menafsirkan penafsiran 

ganda.  

    

BAHAS

A 

Mengunakan Bahasa 

yang sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia 

Mengunakan Bahasa 

sederhana dan mudah di 

pahami 

    

 

B. PENILAIAN UMUM 

1. Tidak valid, sehingga belum dapat di Pakai  

2. Kurang valid, dapat dipakai tetapi memerlukan banyak revisi  

3. Cukup Valid, dapat dipakai dengan sedikit revisi 

4. Valid, sehingga dapat dipakai tampa revisi 

 

C. CATATAN  

Silahkan diperbaiki dengan koreksi yang telah ada  

Samata-Gowa ,10 Januari 2022 
Validator 1 

 
 

Dr. H. Erwin Hafid, Lc., M.Th.I., M.E.d 
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KISI-KISI INSTRUMENT KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 

N

o 

Indikat

or  

Deskrip

tor  

No Item J

umlah 

soal 

F

avourable  

Unf

avourable 

1 Penyus

unan silabus  

Memili

ki kemampuan 

dalam 

menyusun 

silabus 

1, 

2, 3, 4 

6, 7, 

8 

8 

2 Penyus

unan RPP 

Berdiferensians

i  

Memah

ami apaitu RPP 

diferensiansi. 

Memili

ki kemampuan 

dalam 

menyusun RPP 

berdiferensiansi 

 

9, 

10, 11 

12 4 

3 Pelatih

an menganalisi 

kompetensi 

dasar 

Menget

ahui 

kemampuan 

sikap dan 

keterampilan 

setiap siswa 

1

3, 14, 15, 

16 

17 5 

4 Penyus

unan bahan 

ajar 

Menget

ahui cara 

penyususnan 

bahan ajar. 

1

8, 19 

20 3 
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Mengid

entifikasi faktor 

yang ada pada 

kompetensi 

dasar dan 

standar 

kompetensi. 

Menen

tukan jenis 

bahan ajar yang 

cocok untuk 

kompetensi 

yang harus dirai. 

Menen

tukan referensi 

bahan ajar 

      

 

Kisi-kisi instrument Profesional guru 

n

o 

Indikat

or  

Deskri

ptor 

Nomor Item j

umlah P

osituf  

Ne

gative  

1 kemam

puan menguasai 

materi pelajaran 

Sumbe

r pustaka dan 

referensi 

tentang materi 

pelajaran  

1

, 2, 3 

4 4 

2 Kemamp

uan peningkatan 

Memili

ki kemampuan 

5

, 6, 7, 8 

9 5 
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proses dan hasil 

belajar 

dalam 

mengolah 

manajemen 

kelas  

3 Kemam

puan 

pengembangan 

profesi 

Mengi

kuti pelatihan 

peningkatan 

kinerja guru 

9

, 10, 11 

12 4 

4 Pemaha

man terhadap 

wawasan dan 

landasan 

Pendidikan 

Mamp

u mencari 

informasi dan 

literasi 

mengenai 

pendidikan  

1

3. 14.16 

15 4 
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Wawancara dengan guru 
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Kkg kelompkok 1 gugus 1 
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