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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif a tidak dilambangkan ا

 Ba b Bc ب

 Ta t Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha k ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin S es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha y Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء
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 Ya y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau diftong. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A اَ 

 Kasrah i I اِ 

 ḍammah u U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gambar huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasi nya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas ...َا|  ىَ...

 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وُ 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup Ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  
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5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang.  Huruf "l" (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

لْفَلْسَفَةُ ا ََ : al-falsafah 

 al-biladu :الَْبلِادَُ 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.  Namun, itu apabila hamzah 

terletak di tengah dan akhir kata.  Apabila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

أمُِرْتُ   : umirtu 

2. Hamzah tengah 

 ta’ muruna :تأَمُْرُوْنَ 

3. Hamzah akhir 
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 syai’un :شَيْء  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia          

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الَّل

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

دِيْنُ الََّّ   Dinullah  االَّلهب  billah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital     

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai.  Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri 

tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang. 

B. Daftar Singkatan 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subha nahu  wa ta‘a la  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imra n/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Kurniawan 
NIM : 80300222040 
Judul  : Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan                          Profesional Guru di SLB Negeri 1 
Makassar Kota Makassar  

 
Penelitian ini terdiri dari empat tujuan: (1) mendeskripsikan jenis strategi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesional gurudi SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar. (2) mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. (3) 

mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

terhadap kepala SLB Negeri 1 Makassar, Wakasek kesiswaan, Wakasek Kurikulum, 

Komite sekolah, Guru. Selain itu observasi dan dokumentasi. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengelolaan data dan analisis 

data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

menunjukkan: 1) Kepala sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) memainkan peran 

krusial dalam meningkatkan profesionalisme guru untuk memberikan pendidikan 

yang berkualitas kepada siswa berkebutuhan khusus, Strategi yang diterapkan 

mencakup pelatihan khusus yang difokuskan pada metode pengajaran efektif dan 

kurikulum adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 2) Peran Kepala 

sekolah Dalam hal ini memiliki peran sebagai pendidik, pemimpin, manajer, 

motivator, dan supervisor. Adapun peran tersebut kemudian dimanifestasikan dalam 

meningkatkan profesional guru. 3) Faktor pendukung meningkatkan profesional 

guru di SLB 1 Makassar Kota Makassar yaitu dengan tingkat pendidikan tinggi 

tenaga pendidik dari S1, S2 sampai S3, memiliki rasa kepribadian dan dedikasi yang 

sehingga memiliki kemampuan mengajar yang baik, memiliki rasa kedisiplinan yang 

tinggi dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat atau 

kendala yang dihadapi yaitu minimnya kompetensi beberapa guru dalam 

pengetahuan tentang IT.  

Implikasi dalam penelitian ini: (1) kepala sekolah diharapkan kepala sekolah 

agar lebih memberikan dedikasi yang tinggi untuk membentuk lingkungan 

pendidikan yang diharapkan. Kepala sekolah diiharapkan untuk selalu memantau 

dan mengevaluasi setiap pproses pembelajaran dan memberikan arahan kepada 

semua warga sekolah agar tercapainya lingkungan sekolah yang konsudif. Sarana 

prasarana juga perlu untuk selalu ditngkatkan agar tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan secara optimal. (2) Tenaga pendidik diharapkan bagi guru untuk 

senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik. Serta senantiasa untuk 

selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dimiliki, baik kompetensi 

profesional, sosial, pedagogik, dan kepribadian agar dapat mencapai tujuan 
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pendidikan.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu penopang dalam kemajuan suatu bangsa, 

semakin berkualitas pendidikan yang diberikan maka semakin baik pula 

bangsa tersebut. Pendidikan memegang peranan penting, sebab dengan 

adanya pendidikan akan lahir banyak generasi yang cerdas dan hebat untuk 

meningkatkan kemajuan kehidupan bangsa di masa depan. Dunia pendidikan 

mempunyai peran strategis dan menjadi faktor penentu sumber daya 

manusia yang handal. Dalam hal ini, guru terlibat langsung dalam peranan 

strategisnya untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai 

pengetahuan, keterampilan dan juga karakter siswa. Guru adalah faktor 

penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.1  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga 

merupakan pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk 

mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan 

pengetahuannya untuk melaksanakan tugasnya kelak dalam masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 31 ayat 1 dan UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan 

bahwa: 

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual dan sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki 
kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 
pula memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan 
sebagaimana pendidikan yang diperoleh dan diberikan kepada anak-

                                                        
1 M. Kristiawan and N. Rahmat, ‘Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi 

Pembelajaran’, Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 3.2 (2018), 373–90. 
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anak lainnya”.2 

Pemerataan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih perlu 

terus digalakkan. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

bukanlah hal yang mudah, karena harus menjadikan masyarakat menjadi adil 

dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan pendidikan 

anak-anak di Indonesia yang menjadi bagian penting di masyarakat. Karena 

di tengah merekalah diteruskan nasib bangsa Indonesia selanjutnya.  

Pendidikan yang maju atau yang berkembang tidak terlepas dari peran 

seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah. Dalam mencapai kualitas 

pendidikan, kepala sekolah harus menempatkan guru sesuai fungsi dan 

tugasnya. Memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki dengan mengikutkan diklat dan workshop sehingga guru bisa 

menjadi guru lebih profesional dalam bidang masing-masing. Membuat 

pengukuran kinerja guru, perbaikan system, memberikan reword pada guru 

yang berprestasi. Kepala sekolah menyediakan fasilitas pembelajaran, 

melakukan pembinaan jabatan guru dan tenaga kependidikan, dan menjalin 

hubungan yang baik dengan stakeholder di sekolah.3 

Kesimpulanya, kepala sekolah mempunyai peran strategis dalam 

mencapai kompetensi guru, baik sebagai pendidik, manajer, administrator, 

supervisor, pemimpin, pencipta iklim kerja, maupun wirausaha. Sejauh mana 

kepala sekolah mengiptimalkan seluruh peran yang dijalankannya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi terhadap peningkatan 

profesional guru, yang pada akhirnya berdampak pada mutu pendidikan di 

sekolah. 

                                                        
2 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1. 
3 Nurul Anam and Zairotul Malikkhah, ‘Strategi Kepala Sekolah Dalam Mencapai 

Kompetensi Guru Di Madrasah Ibtidaiyah (Mi)’, Jurnal Mu’allim, 2.2 (2020), 242–59 
,https://doi.org/https://doi.org/10.35891/muallim.v2i2.2263. 
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Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Meningkatkan profesional guru, 

diperlukan strategi kepala sekolah. Menurut Nanda, strategi kepala  sekolah  

adalah  rencana  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  untuk 

mengimplementasikan aturan-aturan  yang  telah ditentukan.  Strategi   

adalah  rencana  jangka  panjang  yang  dirancang  untuk membantu  kepala  

sekolah  mencapai  tujuan  dan  sasaran  tertentu,  khususnya  strategi  untuk  

meningkatkan kompetensi profesional guru.4 

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melakukan 

tugasnya secara efektif, baik dalam aktivitas, perilaku maupun hasil yang 

dapat ditunjukkannya. Bahkan dalam al-Qur’an Allah Swt. Sangat 

menekankan tentang pentingnya bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan 

dengan maksimal, sesuai dengan kedudukan dan kemampuan serta 

kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Karena hanya atas dasar melakukan suatu pekerjaan dengan 

mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki berdasarkan kedudukan 

masing-masing, akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS.Al-An’am/6:135 

 فَسوَْفَ 
قُلْ يٰقَوْمِ اعْوَلُوْا عَلٰى هَكاًََتِكنُْ اًِِ يْ عَاهِل ٌۚ

لدَّارِِۗ اًَِّهٗ لَ يُفْلِحُ تَعْلَوُوْىَۙ هَيْ تَكُوْىُ لَهٗ عَاقِبةَُ ا

 الظّٰلِوُوْىَ 

Terjemahnya: 

                                                        
4 W. O Nanda, ‘Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Akreditasi Di Unit 

Pelaksanaan Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri’, 2.3 (2022), 317–20 
https://doi.org/http://doi.org/10.24036/jeal.v2i3. 
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“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai kaumku, berbuatlah menurut 

kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan 

mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat 

(nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung”5 

Makna ayat diatas terkandung ancama yang keras dan peringatan yang 

tegas. Dengan kata lain, teruskanlah jalan kalian kearah yang sedang kalian 

tuju, jika kalian yakin bahwa kalian berada dalam jalan petunjuk. Aku pun aka 

terus berjalan pada jalan dan caraku sendiri. Ali ibnu Abu Talhah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya dengan makna firman-Nya: “ 

Sepenuh kemampuan kalian”. (Al-An’am: 135) Yaitu menurut lingkungan 

kalian. Kelak kalian akan mengetahui siapakah (di antara kita) yang akan 

memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. “sesungguhnya orang-orang yang 

zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan.” (Al-An’am: 135) Artinya, 

apakah bagiku atau bagi kalian? Sesungguhnya Allah telah menunaikan janji-

janji-Nya kepada Rasul-Nya. Yakni Allah telah meneguhkan kedudukannya di 

seluruh negeri dan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang 

menentangnya dari kalangan hamba-hamba Allah. Allah membukakan kota 

Mekah baginya, memenangkan agamanya di hadapan semua orang dari 

kalangan kaumnya yang memusuhinya dan menentangnya6 

Pentingnya peran kepala sekolah selaku penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan organisasi di sekolah agar pembelajaran guru lebih 

bermakna dan meraih tujuan pendidikan, maka kepala sekolah sebagai orang 

yang paling bertanggung jawab dalam maju mudurnya kegiatan 

pembelajaran di sekolah perlu untuk melaksanakan edukasi, supervise dan 

                                                        
5 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrerian Agama RI, 
2019). 

6 Tafsir Ibnu Katsir <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-anam/ayat-135 
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memotivasi terhadap guru dan karyawan. Kepala sekolah juga harus menjadi 

motor penggerak sumber daya yang ada di dalam sekolah, yakni dengan 

menggerakkan guru dan karyawan agar kinerjanya meningkat dalam 

mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 

Kompetensi Profesional menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP), penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukan bahwa kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhui 

standar kompetensi yang ditetapkan.7 Sejalan dengan itu, UU RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai 

pendidik merupakan jabatan profesional menuntut guru mampu berkembang 

sejalan dengan perkembangan zaman, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk 

kebutuhan terhadap sumber daya manusia berkualitas.8 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa guru 

berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan nasional. 

Profesional guru adalah kunci dalam menciptakan pendidikan berkualiatas 

yang sesuai dengan standar nasional.  Oleh karena itu, guru diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan 

peserta didik, dan menjadi landasan utama dalam mencapai mutu pendidikan 

yang lebih baik di Indonesia. 

Undang-undang RI tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 dan 

peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa “kompetensi 

guru meliputi: kepribadian, pedagogik, professional dan sosial.” Dengan 

                                                        
7 Deperteman Pendidikan Nasional, 2005. Badan Standar Nasional Pendidikan, 

(Jakarta:Depdikbud,2015), h. 15. 
8 Depdiknas, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003. 
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adanya peraturan pemerintah mengenai kompetensi guru, diharapkan guru 

menjadi professional dalam menjalankan profesi keguruannya. Terutama 

seorang guru harus mencerminkan kompetensi kepribadian yang baik 

terhadap anak didik.9  

Profesional guru merupakan kemampuan guru untuk melakukan tugas 

pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan 

merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

Dimana, Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya.10 Maka kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang terwujud dengan tindakan cerdas 

serta penuh tanggungjawab. 

Kompetensi guru terbagi atas empat kompetensi diantaranya 

(kepribadian, pedagogik, sosial dan profesioanal) yang harus dimiliki guru, 

kompetensi profesional dinilai masih menjadi problem serius dan krusial 

dikalangan guru, yakni banyak guru yang dianggap masih gagap dalam 

menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Di pihak 

lain, bila merujuk pada Peraturan Materi Pendidikan Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 mengungkapkan bahwa guru masih lemah dan tidak 

cukup kompeten atas sejumlah subkompetensi berikut: (1) menguasai 

                                                        
9 Agung Dudung, ‘Kompetensi Profesional Guru (Suati Studi Meta Analysis Disertasi 

Pascasarjana UNJ)’, JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan, 05.01 (2020). 
10 Aida Nirwana, Muniarti, and Yusrizal, ‘Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pada Sd Negeri Unggul Montasik’, Jurnal 
Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3.4 (2015), 34–43. 
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materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran/bidang keilmuan yang diampu; (3) mengembangkan 

materi pembelajran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, 

dan; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.11 

Peran dan tanggung jawab guru akan semakin kompleks di masa 

depan. Oleh karena itu, guru perlu terus mencapai dan menyesuaikan 

kompetensinya. Allah berfirman dalam QS Sad/38 :26. 

ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۥ

  ۡ  ۡ  ۡ

  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ

Terjemahnya: 
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan” (QS. Sad[38]:2612 

Dalam tafsir al-azhar dijelaskan, bahwa Adam sebagai Bapak pertama 

dari manusia dapat dianggap sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Adapun 

Daud sekarang ini, bisa Dia diartikan menyambut tugas Adam jadi Khalifah 

dari Allah. Melihat kepada kedudukannya sebagai raja dari bani Israil, 

kedudukannya sebagai Khalifah itu sudah bukan semata-mata menjadi Rasul 

dan Nabi saja lagi, bahkan juga sebagai pemegang kekuasaan. Hamka 

                                                        
11 E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008). 
12 Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 
2019), h. 454. 
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menerangkan supaya jabatan Khalifah itu berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan fungsinya. Maka Allah memberi beberapa pesan . Pertama: “Maka 

hukumlah diantara manusia dengan benar”. Hukum yang benar ialah hukum 

yang adil.  

Di antara kebenaran dengan keadilan adalah satu hal yang memiliki 

nama berbeda tapi saling berkesinambungan. Yang benar itu juga dan yang 

adil itu juga kalau sudah benar pastilah dia adil. Kalau sudah adil pastilah dia 

benar. “Dan janganlah engkau perturutkan hawa”. Hamka mengartikan bahwa 

Hawa ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau 

kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci. Dalambahasa Indonesia hawa 

itu disebut dengan emosi atau sentiment. Lalu dilanjutkan dengan bahaya 

yang akan mengancam jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum 

dipengaruhi oleh hawanya: “Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan 

Allah”. Hamka menjelaskan, kalau seorang penguasa, sultan, khalifah atau 

presiden atau yang lainnya tidak lagi menghukum dengan benar dan adil, 

malahan sudah hawa yang menjadi hakim, hilanglah harapan orang banyak 

untuk mendapat perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilang 

keamanan jiwa dalam Negara. “Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari 

jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” (ujung ayat 26). Sesungguhnya kekuasaan itu suatu ujian yang 

berat. Kekuasaan bisa saja menyebabkan orang lupa dari mana dia menerima 

kekuasaan itu, lalu dia berbuat sewenang-wenang berkehendak hati. Sebab 

itu disalahgunakannya kekuasaan13 

Dari uraian tersebut, maka disimpulkan posisi kepala sekolah akan 

menjadi penentu arah lembaga pendidikan. Kepala Madrasah harus mampu 

                                                        
13 Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz XXIII, 1988, h.212. 
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memutuskan suatu perkara di lembaga pendidikan dengan adil.  

SLB Negeri 1 Makassar merupakan sekolah anak berkebutuhan khusus 

yang perlu akan layanan pendidikan khusus. Layanan pendidikan khusus 

merupakan suatu layanan pendidikan yang dalam pelaksanaanya 

mempertimbangkan akan kebutuhan dan hambatan belajar secara individu.14 

SLB memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah regular, baik dari 

segi peserta didik, kurikulum, maupun pendekatan pembelajaran. Di SLB, 

kepala sekolah dan guru dihadapkan pada kebutuhan khusus dalam 

mengelola siswa dengan berbagai jenis disabilitas. Hal ini  mengharuskan 

kepala sekolah memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaktif dan 

inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada. 

Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus telah diamanatkan di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan 

khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal Undang-undang di atas 

merupakan sebuah angin segar bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) 

karena dapat memberikan sebuah landasan hukum yang kuat bahwa ABK 

juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan menikmati 

layanan pendidikan dan mendapat jaminan dari negara. 

SLB Negeri 1 Makassar berada di Kel. Parang tambung, Kec. Tamalate, 

Kota Makassar, SLB Negeri 1 Makassar adalah sekolah luar biasa yang 

                                                        
14 Zainal Alimin, ‘Anak Berkebutuhan Khusus: Reorientasi Pemahaman Konsep 

Pendidikan Kebutuhan Khusus Dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendidikan’, Jurnal 
Assesmen Dan Inervensi, 3.1 (2013), 12. 
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memiliki akreditasi A, dengan visi “Terwujudnya pelayanan pendidikan 

khusus dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik, sehingga senang belajar dan dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal yang menghasilkan dan bertakwa”. 

Berdasarkan keadaan di lapangan dari hasil observasi dan wawancara 

langsung dengan salah satu tenaga pendidik di SLB Negeri 1 Makassar pada 

hari Rabu, 10 Januari 2024, bahwa: Di sekolah luar biasa (SLB) ini masih ada 

beberapa guru yang belum menguasai atau belum maksimal dalam 

memberikan pembelajaran. Dimana terdapat beberapa guru yang bukan 

berasal dari lulusan-lulusan pendidikan luar biasa, seperti halnya Guru PAI 

dan Olahraga. Sehingga masih perlu bimbingan atau pelatihan khusus 

terhadap guru tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa anak berkebutuhan 

khusus (ABK) berbeda dengan anak-anak yang lainnya.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwasanya, 

strategi kepala sekolah dalam peningkatan profesional guru dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan manajemen sumber daya 

manusia dimana perlu dipersiapkan dengan betul, dengan baik pelatihan-

pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran pentingnya 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan UU tentang guru. Karena output 

yang berkualitas salah satunya akan lahir dari proses pembelajaran yang 

dikelola oleh seorang guru yang memiliki profesional di bidangya. 

Olehnya itu, peneliti tertarik mengkaji strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar. Urgensi penelitian ini dapat memberikan referensi terkait lembaga 

pendidikan atau sekolah yang memiliki situasi yang sama dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru tersebut. Sehingga hasil 
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penelitian ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kompetensi 

profesional guru pada satuan pendidikan. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Strategi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Profesional Guru di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota Makassar 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Strategi kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru  

b. Peran Kepala Sekolah  dalam Meningkatkan Profesional guru 

Peran Kepala sekolah dalam mendorong visi untuk meningkatkan 

kualitas tenaga pendidik harus mempunyai peran dalam hal ini; 1) kepala 

sekolah sebagai educator, 2) kepala sekolah sebagai manajer, 3) kepala 

sekolah sebagai administrator, 4) kepala sekolah sebagai supervisor, dan 5) 

kepala sekolah sebagai motivator. 

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam meningkatkan profesional guru 

Berdasarkan desktipsi fokus diatas merupakan rincian dari fokus 

penelitian terkait strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota makassar. 
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Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Strategi Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dalam Meningkatkan 
Kompetensi Profesional Guru  

a. Strategi Kepemimpinan 

kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesional 

Guru di SLB 

b. Peran Kepala Sekolah  dalam 

meningkatkan profesional 

guru, dalam hal ini perannya 

sebagai : 

1. Kepala sekolah sebagai 

educator 

2. Kepala sekolah sebagai 

manajer 

3. Kepala sekolah sebagai 

administrator 

4. Kepala sekolah sebagai 

supervisor 

5. Kepala sekolah sebagai 

Motivator 

c. Faktor Pendukung dan 
Penghambat dalam 
meningkatkan profesional 
guru 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus, maka persoalan 

penelitian yang dikaji oleh peneliti ini adalah: 

1. Bagaimana jenis strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota Makassar? 

2. Bagaimana Program kepala sekolah dalam meningkatkan  profesional 

guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkakan 

profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melaksanakan penelitian, maka peneliti melakukan 

peninjauan terhadap kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang 

memiliki kaitan terhadap penelitian yang diangkat oleh peneliti. Hal ini 

merupakan upaya dalam pengembangan kajian-kajian mengenai profesional 

guru. Oleh sebab itu, peneliti ingin menyajikan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. 

1. Tesis penelitian oleh Aslini Midar Asti yang membahas mengenai 

“Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru dan 

Kualitas Pembelajarannya pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 11 Kota bengkulu”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa (1) Strategi kepala sekolah dalam upaya peningkatan kompetensi 

guru pada proses pembelajaran PAI, yaitu: Pertama, Memotivasi guru 

untuk berkreasi dan inovasi dalam menggunakan strategi pembelajaran 

aktif; Kedua, Meningkatkan profesional guru Ketiga, Melakukan 

supervisi; Keempat, Meningkatkan kualitas siswa dengan mengikutkan 
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perlombaan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler; Kelima, 

Mengembangkan budaya akhlak yang baik pada segenap warga sekolah 

melalui keteladanan; Keenam, Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana. (2) Strategi kepala sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran, yaitu: Pertama, dengan cara meningkatkan kemampuan 

para guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar; 

Kedua, dengan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan media dan 

sarana pendidikan; Ketiga, dengan pelaksanaan supervisi rutin untuk 

mengatasi permasalahan sehubungan dengan kurangnya sikap 

profesional yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas; 

Keempat, penerapan disiplin yang ketat. (3) Kendala yang dihadapi 

kepala sekolah dalam upaya peningkatan kompetensi guru dan kualitas 

pembelajaran, yaitu: Pertama, guru pendidikan agama Islam kurang 

kompak dalam melaksanakan kegiatan atau program keagamaan; kedua, 

peserta didik kurang istiqomah dalam mengamalkan kegiatan 

keagamaan di rumah; Ketiga, perbedaan yang ada dalam diri siswa 

tersebut dapat menjadi hambatan bagi pengembangan aspek-aspek anak 

didik itu sendiri. Keempat, kurangnya kesadaran orangtua dalam 

memotivasi belajar peserta didik.15  

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan mengenai 

strategi kepala sekolah dalam meningkatkan professional guru. Akan 

tetapi, keduanya menunjukkan perbedaan dimana penelitian oleh Askini 

Midar Asti mencakup strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

professional guru dan kualiatas pembelajaran yang konteks mata 

                                                        
15 Aslini Midar Asti, ‘Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kompetensi Guru 

Pembelajarannya Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 11 Kota 
Bengkulu,’ Tesis (Instut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017). 
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pelajaran PAI. Sementara yang akan dilakukan peneliti mengenai strategi 

kepala sekolah dalam meningkan profesional guru yang tidak berfokus di 

mata pelajaran tertentu.  

2. Tesis penelitian oleh Sry Sumiati yang membahas mengenai “Strategi 

Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kompetensi Guru di SMA Negeri 1 

Jonggat dan MAN 2 Lombok Tengah”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa : (1). Ada berbagai strategi kepala sekolah dalam 

peningkatan kompetensi guru di SMA Negeri 1 Jonggat dan MA Negeri 2 

Lombok guna peningkatan kompetensi guru untuk dapat mewujudkan 

visi misi lembaga, diantara strategi yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut; mengikutkan guru dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan 

tenaga guru (PPTG) dan tenaga kependidikan pada umumnya, supervisi, 

menumbuhkan kreativitas guru, memotivasi guru, penataran dan 

lokakarya, pengajaran mikro, meningkatkan sarana dan prasarana, 

mengikut sertakan guru dalam program MGMP. (2). Kendala-kendala 

yang dihadapi kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru SMA 

Negeri 1 Jonggat dan MA Negeri 2 Lombok Tengah antaralain; sistem 

pembinaan yang kurang memadai, sikap mental yang kurang menunjang, 

kurangya koordinasi kegiatan pembinaan dari berbagai pihak yang 

berwenang, dan banyaknya guru yang gagap teknologi. (3). Solusi yang 

dilakukan dalam peningkatan kompetensi guru antara lain; 

memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya sebaik mungkin, menambah 

pengetahuan, peningkatan metode dengan cara mengikuti kegiatan 

pelatihan-pelatihan yang sifatnya insidental, dan melengkapi sarana 

prasarana, termasuk teknologi informasi.  
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Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan mengenai 

peningkatan Profesionalism guru. Akan tetapi, keduanya menunjukkan 

perbedaan dimana penelitian oleh Sry melakukan penelitian di dua 

sekolah yang berbeda yaitu di SMA Negeri 1 Jonggat dan MA Negeri 2 

Lombok Tengah. Sementara yang akan dilakukan peneliti mengenai 

strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru hanya satu 

sekolah yaitu di SLB Negeri 1 Makassar. 

3. Penelitian oleh, Uzlifatul Jannah, Tesis UIN Walisongo Semarang, tahun 

2022,  yang berjudul “Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasahdalam 

Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Di Mts Negeri 2 Tegal”. Hasil 

penelitian tersebut mengemukakan bahwa: (1) Kompetensi pedagogik 

guru di MTs Negeri 2 Tegal berdasarkan Permendiknas UU RI No. 16 

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, 

bahwasannya 10 guru dari 88 guru memiliki kendala kurang mampu 

dalam penyusunan RPP dan pelaksanaannya. (2) strategi kepemimpinan 

di MTs Negeri 2 Tegal menggunakan normal reeducative strategy 

kegiatan yang bersifat pengembangan kompetensi guru seperti MGMP, 

PKB, IKM, diklat fungsional. Dalam pelaksanaan strategi Kepala 

Madrasah melakukan unsur pembinaan dan pengembangan 

profesionalitas guru yang di dalamnya menggunakan program in service 

training16 

Persamaan penelitian ini sama sama membahas strategi kepala 

madrasah, perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut juga fokus 

kepada pengembangan kompetensi pedagogik guru sedangkan peneliti 

berfokus pada strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

                                                        
16 Uzlifatul Jannah, ‘Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Pengembangan 

Kompetensi Pedagogik Guru Di MTS Negeri 2 Tegal’, 2020. 
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profesional guru, adapun perbedaan lainnya yaitu dari lokasi penelitian 

dan juga tahun penelitian.  

4. Jurnal penelitian oleh Novitasari, mengenai “Strategi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Profesional Guru Pasca Pandemi Covid-1  Melalui 

Lesson Study” pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

kompetensi profesional guru sangat efektif dengan menggunakan model 

supervisi lesson study yaitu pembinaan atau pelatihan profesi pendidik 

dengan cara melakukan pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan dengan tahapan plan,do,see. pelaksanaan lesson study ini 

memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran di era 

pendidikan 4.0 dimana efektif mampu meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dan meningkatkan kualitas evaluasi/penilaian bagi pendidik 

kepada siswa secara objektif, akurat, akuntabel dan transparan. Namun, 

menjadi perbedaan pada penelitian tersebut berfokus pada pelaksaann 

lesson study pasca pandemi. 

5. Penelitian oleh, Moh. Harun Al Rosid, Mohammad Khisomudin Aslam 

Saad, Jurnal, tahun 2022,  yang berjudul “Strategi Kepala Madrasah 

Dalammencapai Kompetensi Guru Di Mi Miftahul Ulum Ii Rejosari 

Benculuk Banyuwangi Tahun Pembelajaran 2021 2022”. Hasil penelitian 

tersebut mengemukakanL: 1) Model Kompetensi Guru di MI Miftahul 

Ulum II Rejosari menggunakan model In Service Training yaitu program 

pembinaan untuk guru berupa pendidikan dan pelatihan. 2) Strategi 

Kepala Madrasah dalam mencapai kompetensi guru MI Miftahul Ulum II 

Rejosari ada dua yakni strategi formal yaitu mengikutsertakan guru 

dalam kursus dan pelatihan dan strategi non formal, yaitu penerapan 

kedisiplinan dan pemberian motivasi. 3) Terdapat faktor penghambat 
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yaitu kurangnya sarana prasarana dan kurangnya biaya. Sedangkan 

faktor pendorong yaitu kesadaran para guru dan sikap patuh pada 

Kepala Madrasah.17 

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas strategi kepala 

sekolah dan juga kompetensi guru, perbedaanya yaitu pada penelitian 

tersebut juga membahas model kompetensi guru yang digunakan di 

sekolah tersebut sedangkan peneliti berfokus pada kompetensi 

pedagogik guru yang ada di sekolah yang akan diteliti, adapun perbedaan 

lainnya yaitu dari lokasi penelitian dan juga tahun penelitian 

6. Penelitian oleh Masfufah , Tesis IAIN Jember, tahun 2020,  yang berjudul 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Kompetensi Guru 

di Sekolah Luar Biasa ABCD PGRI 2 Jajag Banyuwangi”. Hasil penelitian 

tersebut mengemukakan bahwa: pertama, sebagai leader, menjalankan 

tipe kepemimpinan kharismatik yang visioner. Ia menjadi pelaksana 

utama visi dan misi, inovator, motivator dan komunikator yang baik 

dalam mengarahkan para guru dalam meningkatkan kompetensinya. 

Kedua, sebegai menager ia memadukan tiga dimensi pola komunikasi 

sekaligus yakni otoriter, demokratis dan delegatif. Dimensi demokratis 

ada pada tahap perencanaan kebijakan. Dimensi otoritasnya, dilakukan 

pada tahap pemutusan alternatif. Sedangkan, dimensi delegatif dilakukan 

berdasarkan kompetensi professional dan pedagogik. 

Persamaan penelitian ini sama sama membahas kepemimpinan 

kepala sekolah, perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut juga fokus 

                                                        
17 Moh Harun And Others, ‘Strategi Kepala Madrasah Dalam Mencapai Kompetensi 

Guru Di Mi Miftahul Ulum Ii Rejosari Benculuk Banyuwangi Tahun Pembelajaran 2021 / 2022’, 
2022, 1–14. 
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kepada mengembangkan kompetensi guru sedangkan peneliti berfokus 

pada strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru, adapun perbedaan lainnya yaitu dari lokasi penelitian 

dan juga tahun penelitian.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam 

penelitian ini yakni: 

a. Untuk menganalisis jenis strategi kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar. 

b. Untuk menganalisis program kepala sekolah dalam meningkatkan  

profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber 

informasi serta bahan rujukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru di SLM Negeri 

1 Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

pengetahuan dan membangun teori-teori baru terkait strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 
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Makassar. Baik pada peneliti, masyarakat, pemerintah serta lembaga 

pendidikan lainnya. 

2) Untuk peneliti, sebagai proses pembelajaran dan salah satu 

persyaratan dari penyelesaian program pascasarjana (S2) dalam 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Alauddin Makassar. 

  



xiv 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah  

1. Konsep Strategi  

Menurut Ismail Sholihin dalam buku karya Ahmad yang berjudul 

“Manajemen Strategis” mendefinisikan bahwa strategi berasal dari kata 

Yunani “Strategos” yang berasal dari kata “Status” (militer) dan “ag” 

(kepemimpinan). Keegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan jenderal 

dalam mengembangkan rencana untuk menaklukkan dan memenangkan 

peran adalah definisi asli dari strategi. Menurut Natang Fatah dalam buku 

karya ahmad yang berjudul manajemen strategis menyatakan bahwa strategi 

adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang 

komprehensif dan berjangka Panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga 

dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana 

mencapai tujuan yang ditetapkan.1  

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk 

mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat 

dianggap penting, dimana tindaka penyesuaian tersebut dilakukan secara 

sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan aka dilaksanakan 

organisasi demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Strategi dapat diartikan 

sebagai suatu cara atau Teknik yang diterapkan oleh seorang pemimpin 

dalam hal ini kepala sekolah  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi 

juga dapat diartikan sebagai kiat seorang pemimpin untuk mencapai tujuan. 

                                                        
1 Ahmad, Manajemen Strategis (Makassar: Nass Media Pustaka, 2020). 



23 
 

Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah/:30 

ىِٕكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَاذِْ 
اَ   خَلِيْفَة   الْْرَْضِ  فىِ جَاعِل   انِيِّْ  لِلْمَل ٰۤ  فِيْهَا يُّفْسِدُ  مَنْ  فِيْهَا اتَجَْعلَُ  قَالوُْْٓ

ءَ   وَيسَْفِكُ  مَاٰۤ سُ  بحَِمْدِكَ  نسَُبحُِّ  وَنحَْنُ  الدِّ ٠ٓ تعَْلمَُوْنَ  لَْ  مَا اعَْلمَُ  انِيِّْْٓ  قَالَ َ   لكََ  وَنقُدَِّ  

Terjemahnya:  

30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui.”2 QS Al-Baqarah/2:30. 

Berdasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 30, Al-Qurthubi 

menjadikan ayat itu sebagai dalil kewajiban mengangkat khalifah. Ia 

mencontohkan pengangkatan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah setelah 

Rasul wafat. Setelah diangkat dan dibaiat maka rakyat wajib mengikutinya. 

Sedangkan khalifah (imam) yang diangkat itu harus laki-laki, merdeka, 

dewasa (baligh), berakal muslim, adil, pandai berijtihad, waspada, sehat 

anggota badannya dan berpengalaman dalam perang. Selain itu, menurutnya 

seseorang dapat meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada yang 

berwenang jika dipandang lebih baik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ia 

mencontohkan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Ali yang menyerahkan 

jabatan khalifah kepada Muawiyah untuk mencegah pertumpahan darah di 

antara kaum muslimin.3 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa setiap manusia 

memiliki peran untuk menjadi pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan 

yang dapat memberi pengarahan dan pembinaan yang memiliki kemampuan 

                                                        
2  Kementerian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, 2019)h.6. 

3 Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Jilid 1 (Cairo Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 
1950), I, H.82-83. 
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dan keterampilan dalam melaksanakn tugas-tugasnya. Kepemimpinan 

merupakan inti manajemen, karena banyak pendapat para ahli menyatakan 

bahwa kepemimpinan merupakan sentral dalam manajemen tugasnya. Maju 

dan berkembangnya suatu lembaga organisasi itu tergantung pada tugas 

manajemen. Jadi dapat dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu 

memanajemen atau mengelola sistem program kerja yang akan dilakuakan, 

sehingga tujuan nantinya akan tercapai.4 Berkaitan dengan hal itu dijelaskan 

dalam Hadits Riwayat Bukhari sebagai berikut:  

 

 

 

 

Artinya:  

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Apabila suatu 
amanah disia–siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.” Abu 
Hurairahbertanya,” Bagaimana meletakkan amanah itu, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Apabila Suatu perkara diserahkan 
kepada orang yang bukanahlinya, maka Tunggulah kehancurannya.”5 
(H.R. Bukhari) 

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang pemimpin 

diberikan suatu amanah kemudian dia tidak memiliki keahlian dalam hal 

tersebut dalam hal ini kepala sekolah maka sungguh celakalah sekolah 

tersebut dalam hal ini ketika seorang pemimpin diberikan suatu amanah 

untuk menjalankan sekolah yang lebih baik tentunya diperlukan strategi yang 

baik. Penerapan strategi atau perencanaan dalam pencapaian suatu tujuan 

maka perlu dilakukan beberapa hal berikut:6 

                                                        
4 Rahmat Ilyas, ‘Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam’, 1.7 (2016), 7 

https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/610, h.7. 
5 Al Bukhari, ‘Al Jami’ah Al Shahih Al – Mukhtashal’, 1, h. 33. 
6 P. Stephen and C Robbins, Manajemen (PT. Prenhallindo, 2005). 



25 
 

a. Mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi organisasi 

Setiap organisasi misi, dimana dalam merumuskan misi organisasi 

kepala sekolah dituntut untuk mengidentifikasu jangkau produk atau 

jasa dengan seksama. 

b. Mengidentifikasi ancaman dan peluang 

Setelah menganalisis lingungan, kepala sekolah harus mengetahui 

peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta ancaman 

apa yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut. 

c. Menganalisis sumber daya organisasi 

Kepala sekolah tidak hanya melihat aspek dan luar organisasi. Namun 

sangat penting baginya menganalisis aspek internal yang terdapat di 

dalam organisasi yang dipimpinnya. 

d. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

Dalam merumuskan strategi jangka Panjang, maka kepala sekolah perlu 

melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki 

oleh organisasi yang dipimpinnya. 

e. Melakukan strategi 

Organisasi itu tidak dapat dikatakan berhasil seandainya strategi yang 

sudah disusun tidak dilaksanakan semestinya. 

f. Mengevaluasi hasil 

Langkah akhir dalam proses strategi adalah mengevaluasi hasil. 

Seberapa efektif strategi-strategi yang sudah disusun., maka perlu 

adanya penyesuaian-penyesuaian strategi untuk memperbaiki 

persaingan organisasi. Serta tindakan-tindakan diadakan perbaikan dan 

perubahan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat berkesimpulan 
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bahwa pemimpin dalam hal ini kepala sekolah ketika menjalankan tugasnya 

perlu mengigat dan berpedoman kepada strategi pemimpin, karena dengan 

memperhatikan strategi-strategi tersebut pemimpin dapat melakukan 

langkah yang tepat dalam rangka mengarahkan seluruh sumber daya sekolah 

termasuk dalam hal ini guru. Tujuan dan sasaran strategi merupakan unsur 

strategis yang sangat vital karena pencapaian tujuan dasar dan sasaran 

strategis ini merupakan acuan yang menjadi dasar pengukuran berhasil atau 

tidaknya suatu strategi. 

2. Macam-Macam Strategi 

Keberhasilan suatu organisasi terutama dalam konteks lembaga 

pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan yaitu kepala 

sekolah. Yang dimaksud kemampuan pimpinan yaitu kemampuan 

menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan 

memanfaatkan lingkungan dengan memilih pengorganisasian sumber daya 

internal yang tepat, ketetapan strategi yang ditetapkan pimpinan suatu 

organisasi didasarkan pada pemikiran strategi yang dimilikinya dengan 

pengalaman dalam pembelajaran yang mengalami situasi lingkungan yang 

terus berubah. Proses yang dilakukan orang ahli strategi tersebut digunakan 

sebagai pemikiran strategi formal untuk panduan dalam menetapkan 

keputusan manajemen7. 

Untuk mencapai Kerjasamanya dari para rekan atau anggota dalam 

mencapai tujuan organisasi, saat ini kela sekolah memiliki tiga strategi: 

a. Stategi Hirarki 

Kepala sekolah yang meggunakan strategi hirarki cenderung 

memberikan pandangan yan luas. Memberikan janji dan efisiensi, memberi 

                                                        
7  Sofian Assauri, Strategic Management : Sustainable Competitive Advantage 

(Jakarta: Raja Wali Press, 2013), h 1-3. 
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penerimaan yang luas dalam mengelola organisasinya, juga melakukan 

pengawasan serta rutinitas yang direncanakan. Keoemimpinan kepala 

sekolah adalah berkaitan erat dengan kepala sekolah sebagai perencana, 

pengalokasi, sumberdaya, coordinator, supervisor, menyebar informasi dan 

sebagai analisis. 

b. Strategi Transformasional 

Kepemimpinan transformasional berfokus pada bagaimana seorang 

pemimpin dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendukung anggota timnya 

untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam konteks SLB, kepala sekolah 

yang mengadopsi kepemimpinan transformasional dapat membantu guru 

mengembangan keterampilan khusus untuk melayani kebutuhan siswa 

disabilitas. Melalui visi yang jelas, dukungan emosional, dan dorongan untuk 

inovasi, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang memberdayakan 

guru agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, sekaligus tetap 

bersemangat dalam menjalankan perannya.7 

c. Strategi Fasilitatif 

Penggunaan strategi fasilitatif, kepemimpinan fasilitatif sebagai suatu 

perilaku dan kemampuan kebersamaan dari madrasah untuk beradaptasi, 

pemecahan masalah, dan peningkatan kerja. Strategi fasilitatif memberikan 

kepada rekan kerja dalam hal ini guru sebagai teman keseharian dalam 

membawa visi untuk kehidupan. Tindakan kepala madrasah yang 

menggunakan strategi fasilitatif biasa digunakan bilamana pemimpin 

menghadapi hambatan dalam sumber daya, membangun tim kerja, 

memberikan umpan balik koordinasi dan manajemen konflik, menciptakan 

                                                        
7 Roni Harsoyo, ‘Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass Dan 

Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam’, Southeast Asian Journal of 
Islamic Education Management, 3.2 (2022), 247–62 https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.112. 
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jaringan komunikasi kerjasama, politik, dan sebagai model dalam visi 

lembaga9. 

d. Strategi Konsultan 

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama 

mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual 

maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi dalam tahap 

muka kelas10. 

e. Sebagai Motivator 

Kepala sekolah yang baik mampu memotivasi guru dalam menciptakan 

kepuasaan kerja tim dengan komunikasi yang intensif, pengelolaan 

administrasi yang transparan dan memberikan kemudahan kepada para guru 

untuk kuliah lagi serta menunjang guru dalam memotivasi aktivitas 

pembelajaran di sekolah dan memberikan kesempatan kepada guru 

menyampaikan saran dan kritikan.11 

f. Strategi Evaluator 

Sebagai evaluator maka kepala sekolah harus melakukan langkah awal 

yaitu, melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para 

guru, tenaga kependidikan, administator sekolah dan siswa. Data hasil 

pengukuran tersebut kemudian ditimbang – timbang dilakukan evaluasi. 

Evaluasi yang bisa dilakukan, antara lain terhadap program, perlakuan guru 

                                                        
9 Siti Sofiah, Strategi Kepala Madrasah Dalam Mencapai Kompetensi Pedagogik Guru 

Di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Tangsil Kulon Tenggarang Bondowoso Tahun Pelajaran 
2022 2023, 2023, h.26. 

10 Astuti Astuti, ‘Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan’, Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5.1 (2019), h.444 
Https://Doi.Org/10.35673/Ajmpi.V5i1.79. 

11 Sri Hartinah and others, ‘Kepala Sekolah Sebagai Motivator: Upaya Meningkatkan 
Kinerja Guru Di MTs N 01 Kepahiang’, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan 
Islam, 3.02 (2020), h.24 https://doi.org/10.30868/im.v3i02.839. 
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terhadap siswa, hasil belajar, perlakuan belajar, perlengkapan belajar, dan 

latar belakang guru12. 

g. Strategi Supervisor 

Kepala sekolah merupakan seorang supervisor dan pemimpin untuk 

terus melakukan perubahan di inovasi di sekolah. Kepala sekolah adalah 

supervisor, tentunya harus mempunyai kompetensi bisa menyusun program 

dalam supervisi pembelajaran, serta bisa menjadi perbaikan dari hasil 

supervisi yang dilakukan. Supervisi pembelajaran ialah sebuah motivasi atau 

dorongan yang diberikan supervisor yaitu pimpinan sekolah sebagai 

supervisor kepada pendidik dan staf guna memperbaiki serta meningkatkan 

suasana kegiatan pembelajaran termasuklah untuk memberikan stimulus, 

mengkoordinasi maupun membimbing, supaya tujuan pembelajaran tercapai 

dengan efisien dan efektif.  

Kepala sekolah sebagai supervisor melakukan beberapa hal yaitu: 1) 

Melakukan pembimbingan guru agar bisa memahami dengan baik masalah 

atau persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, serta membantu pendidik 

dalam mengatasi suatu permasalahan, 2) Memberikan bantuan kepada guru 

dalam mengatasi kesulitan dalam mengajar, 3) Melakukan bimbingan yang 

bijaksana kepada guru baru dengan cara orientasi, 4) Memberikan bantuan 

kepada guru mendapatkan kecakapan mengajar yang lebih baik dengan 

menggunakan macam-macam metode mengajar sesuai dengan materinya, 5) 

Melakukan bimbingan kepada guru dalam memperkaya pengalaman belajar, 

sehingga membawa suasana pembelajaran yang menyenangkan, 6) 

Membantu pendidik untuk memahami makna mengenai alat-alat pelayanan, 

                                                        
12 Ardhana Januar Mahardhani, ‘Kepemimpinan Ideal Kepala Sekolah’, Jurnal Dimensi 

Pendidikan Dan Pembelajaran, 3.2 (2016), h.2 https://doi.org/10.24269/dpp.v3i2.82. 
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7) Memberikan bimbingan moral kelompok, menumbuhkankembangkan 

moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas sekolah kepada seluruh staf, 8) 

Melakukan pelayanan kepada guru agar menggunakan seluruh 

kemampuannya dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, 9) Menunjukkan 

sebagai pemimpin yang efektif dan demokrasi.13 

3. Kepemimpinan kepala sekolah 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan bukanlah penguasaan, kepemimpinan adalah proses 

untuk memimpin, mengayomi dan mengarahkan kea rag baik yang dituju. 

Oleh karenanya pemimpin bukanlah penguasa yang bisa mengatur tanpa 

memikirkan nasib dari yang dipimpinnya. Kepemimpinan seorang pemimpin 

tentunya tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, baik dikala sendiri 

maupun dalam bersama orang lain atau kelompok.  

Kepemimpinan merupakan faktor penting dan menentukan berhasil 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan dalam 

bahasa Indonesia berarti tentang pemimpin; bagaimana memimpin. 

Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan untuk memimpin, 

kemampuan untuk menentukan dengan benar apa yang perlu dilakukan. 

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang harus dimiliki kepala 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk membantu 

guru dan siswa. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan 

sebagai pemimpin di sekolah. Kedudukan kepala sekolah merupakan 

kedudukan yang sangat strategis dalam suatu satan pendidikan.8  

                                                        
13 Rini Muharini Isa , Muhammad Asrori, ‘Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi 

Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Isa1?’, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 6.6 (2022), 
h.9947–9957 https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2596. 

8 C Wijaya, A. I Sinaga, and W Harahap, ‘The Principal’s Strategies in Forming 155 
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Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi 

pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Menurut Mulyadi, 

ada enam teori kepemimpinan, yaitu: teori sifat (traits theories), teori 

perilaku (behavior theories), teori situasional (contingencies teories), teori 

transformasional tentang kepemimpinan, teori kepemimpinan pendekatan 

kecerdasan emosional dan teori kepemimpinan berbasis budaya Jawa.9  

1) Teori sifat (Traits Theories) 

Teori sifat ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan 

berdasarkan sifat-sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. 

Pendekatan ini menyebutkan bahwa ada karakteristik tertentu seperti 

fisik, sosialisasi, dan intelegensi (kecenderungan) yang esensial bagi 

kepemimpinan yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan 

seseorang. Telah dikemukakan dari berbagai penelitian telah 

diidentifikasikan ciri-ciri fisik (kekuatan, penampilan, tinggi badan, dan 

sebagainya). Ciri-ciri kecerdasan dan kemampuan, ciri-ciri kepribadian 

(antusiasme, adaptasi, agresivitas, dan sebagainya), karakteristik 

hubungan tugas (inisiatif, dorongan berpartisipasi) dan karakteristik 

sosial (kemampuan antar pribadi, kerjasama, dan kemampuan 

administratif). Secara global studi tentang ciri-ciri yang dimaksud di 

atas, dan sebaliknya banyak orang yang bukan pemimpin memiliki 

hampir semua ciri tersebut. 

2) Teori Perilaku (behavior theories) 

Teori ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang 

                                                                                                                                                        
Student Character of SMP Al-Azhar Medan. Budapest International Research and Critics 
Institute’, (BIRCI-Journal): Humanities and Social Science, 3.3 (2020), 2209–18, 
https://doi.org/. https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1153. 

9 D Mulyadi, Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan (Bandung: Alfabeta, 
2018). 
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efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan 

memotivasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan 

mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak 

tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi seorang 

pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, namun 

untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang 

dilakukan oleh pemimpin efektif ataupun dari pengalaman. 

3) Teori Situasional (contingencies teories) 

Teori situasional sebenarnya masih tergolong dalam teori perilaku, 

dikarenakan yang disoroti adalah perilaku kepemimpinan dalam situasi 

tertentu. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan 

seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung 

terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya 

4) Teori Transformasional 

Istilah transformasional berinduk dari kata to transform, yang 

bermakna mentransformasikan visi menjadi realita, panas menjadi 

energi, potensi menjadi aktual, laten menjadi manifes, dan sebagainya. 

Transformasional, karenanya mengandung makna sifat-sifat yang dapat 

mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mengubah energi 

potensial menjadi energi aktual atau motif berprestasi menjadi riil. 

Dengan demikian, seorang kepala sekolah disebut menerapkan kaidah 

kepemimpinan transformasional, jika dia mampu mengubah energi 

sumber daya, baik manusia, instrumen, maupun situasi untuk mencapai 

tujuan reformasi sekolah. Kepemimpinan transformasional adalah 

kemampuan seorang pemimpin bekerja dengan dan atau melalui orang 

lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi 
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dalam rangka mencapai tujuan bermakna sesuai dengan target capaian 

yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi banyak 

faktor yang mempengaruhi diantaranya: a) intelektualitas, b) hubungan 

sosial, c) kemampuan emosional, d) keadaan fisik, e) imajinasi, f) kekuatan 

jasmani, g) kesabaran, h) kemauan berkorban, dan i) kemauan bekerja 

keras .Ciri-ciri tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini 

kepala sekolah. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan 

keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan secara formal 

kepada atasannya atau informal kepada masyarakat tang menitipkan anak 

didiknya. 

b. Kepala Sekolah 

Keberhasilan pembelajaran di sekolah sangat tergantung pada 

kepemimpinan kepala sekolah, hal ini terjadi karena kepala sekolah adalah 

pemimpin di suatu sekolah, maka sebagai seorang kepala sekolah harus 

mampu membawa sekolah kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala sekolah juga harus mampu melihat perubahan dalam keadaan yang 

serba cepat ini, melihat masa depan dan peluang agar kegiatan organisasinya 

berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Suparman yakni kepala 

sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin 

segala sumber daya yang ada pada suatu seklah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.10   

Kepala sekolah merupakan pemimpin formal dalam sekolah. Pengelola 

sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan. Sedangkan pengelolaan di tingkat Kabupaten/Kota 

                                                        
10 Suparman, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Guru (Ponorogo: Uwais Inspirasi 

Indonesia, 2019), h. 17. 
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dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian pada tingkat 

persekolahan tangung jawab pengelolaan pendidikan ini dibebankan kepada 

Kepala Sekolah dan para guru. Sebagaimana di dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 dinyatakan bahwa: 

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan 
mengelola satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak 
(TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), 
sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), 
sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah mennengah 
atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah 
atas luar biasa (SMALB), atau sekolah Indonesia di Luar Negeri.11 

Kepala sekolah dapat sebagai seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan 

proses belajar mengajar. Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan 

tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

dalam lembaga pendidikan formal merupakan penanggung jawab utama 

secara struktural dan administratif disekolah. Oleh karena itu ia memiliki 

staf atau pejabat yang berada dibawah pimpinannya. 

Dari penjelasan mengenai pengertian kepala sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang pemimpin di sekolah 

yang memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan semua sumber 

daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. 

c. Peran Kepala Sekolah 

Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah 

menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar 

dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan peran 

tersebut, kepala sekolah memiliki tanggungjawab ganda yaitu 

                                                        
11 Nuridin and others, ‘Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Swasta Di Kota 

Semarang Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018’, Indonesian Journal of 
Community Services, 1.2 (2019), 165–74, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174. 
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melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar 

mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru 

bertambah dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam 

membimbing pertumbuhan peserta didik. 

Kepala sekolah sebagai top leader harus bisa menjadi teman bagi 

peserta didiknya, rekan kerja yang menyenangkan bagi para guru, sejawat 

yang akrab bagi alumni, serta kompeten dalam manajemen dan 

kepemimpinan. Kepala sekolah harus menjadi orator dan negosiator yang 

tangguh untuk menawarkan serta meyakinkan masyarakat dan orang tua 

mengenai program-program sekolah agar mendapat dukungan dalam 

implementasinya.12 Peran seorang pemimpin sangat penting untuk 

mewujudkan hal tersebut. Karena unsur utama bagi efektifitas sebuah 

sekolah adalah kepala sekolah. Berbagai jenis program sekolah yang 

disusun secara dinamis oleh kepala sekolah merupakan salah satu ciri 

kepala sekolah yang baik. keberhasilan atau kemajuan sebuah sekolah 

sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan kepala sekolah. Ketika 

mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam 

perannya sebagai pemimpin, dan pemahaman bahwa sekolah adalah 

organisasi yang terdiri dari berbagai unsur merupakan indikator 

keberhasilan kepala sekolah sebagai pemimpin.13  

Kepala sekolah dalam mendorong visi untuk meningkatkan kualitas 

tenaga pendidik harus mempunyai peran; 1) kepala sekolah sebagai 

educator, 2) kepala sekolah sebagai manajer, 3) kepala sekolah sebagai 

                                                        
12 Kautsar M., Yusrizal, and Bahrun, ‘Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Guru Di MAN 1 Aceh Utara’, Jurnal Visipena, 11.2 (2020), 354–76. 
13 Suratman, Arafat Y, and Eddy S, ‘The Influence of Principal’sLeadership and 

Teacher’s Competence TowardTeacher’sPerformanceinIndonesia.’, Journal OfSocial Work 
AndScience Education, 1.2 (2020), 96–104. 
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administrator, 4) kepala sekolah sebagai supervisor, 5) kepala sekolah 

sebagai leader, 6) kepala sekolah sebagai innovator, dan 7) kepala sekolah 

sebagai motivator. Setiap aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:14  

1. Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik) 

Sebagai edukator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. 

Dalam hal ini faktor pengalaman akan sangat mempengaruhi profesional 

kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman 

tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan pofesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus 

berudaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan tenaga 

kependidikan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, 

moral, fisik, dan aristik. 

2. Kepala sekolah sebagai manager 

Menurut Katz dan Kahn, peran managerial dapat dibagi tiga yakni. 

Teknis, yang mencakup perencanaan yang baik, mengatur, 

mengkoordiasikan, mengawasi, dan mengendalikan Teknik, manusia, 

berurusan dengan keterampilan hubungan manusia dan rangm motivasi 

yang baik dan moral, keterampilan membangun, dan konseptual, 

menekankan pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan 

layanan (atau produk) dari layanan tersebut/organisasi.15 Salah satu tugas 

yang harus dilakukan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik 

                                                        
14 E Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013). 
15 N. A Purwanto, Kepemimpinan Pedidikan (Yogyakarta: Interlude, 2019). 
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dan kependidikan adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya 

dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui 

berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

pendidik dan kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan 

dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Kepala 

sekolah sebagai manajer mempunyai empat tugas penting, yaitu menyusun 

program sekolah, menyusun organisasi kepegawaian di sekolah, 

menggerakkan staf (guru dan karyawan), dan mengoptimalkan sumber 

daya sekolah16 

Agar kepala sekolah secara efektif dapat melaksanakan fungsinya 

sebagai manajer, kepala sekolah harus memahami dan mampu 

mewujudkannya ke dalam tindakan atau perilaku nilai-nilai yang 

terkandung di dalam tiga keterampilan, yaitu: 

a) Technical Skills 

1. Menguasai pengetahuna tentang metode, proses, prosedur, dan 

Teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus 

2. Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, 

peralatan yang deperlukan untuk mendukung kegiatan yang 

                                                        
16 Samsilayurni, ‘Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Dan Manajer Sekolah’, Journal of 

Inovation in Teaching and Instructional Media, 2.2 (2022), 32–37 
https://doi.org/hhtps://doi.org/10.52690/jitim.v2i2.284. 
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bersifat khusu tersebut 

b) Human Skills 

1. Kemampuan untuk memahami perilaku manusia dan proses kerja 

sama 

2. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain 

3. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif 

4. Kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, 

praktis, dan diplomatis. 

5. Mampu berperilaku yang dapat diterima 

c) Conceptual Skills 

1. Kemampuan analisis 

2. Kemampuan berfikir rasional 

3. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi 

4. Mampu menganalisis berbagai kejadian, serta mampu memahami 

berbagai kecenderungan. 

5. Mampu mengantisipasi perintah 

6. Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-

problem sosial 

Sebagai manajer kepala sekolah haru memiliki strategi yang tepat 

untuk memberdayakan tenaga kependidikan memalui kerja sama. 

Memberika kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

pendidik dan kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah. Adapun kegiatan-kegiatan kepala sekolah dalam fungsi 

manajer adalah:17  

                                                        
17 Umar Sidiq and Khoirussalim, Kepemimpinan Pendidikan (Ponorogo: Nata Karya, 

2021). 
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1) Perencanaan (Planning) yakni kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan 

dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu 

agar mendapat hasil yang optimal. Adapun aktivitas perencanaan 

diantaranya; 

a) Meramalkan proyeksi yang akan dating 

b) Menetapkan sasaran serta mengkondisikannya 

c) Menyusun program dengan urutan kegiatan  

d) Menyusun anggaran kronologis jadwal kegiatan 

e) Menyusun anggaran dan alokasi sumber daya 

f) Mengembangkan prosedur dalam standar  

g) Menetapkan dan menginterpretasikan kebijaksanaan 

2) Pengorganisasian (Organizin). Pengorganisasian dapt diartukan 

sebagai keseluruan proses untuk memilih orang-orang serta 

mengalokasikan profesionalitas untuk membantu orang-orang untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kemudian tahap-tahap/langkah-langkah 

manajemen dalam membentuk kegiatan pada proses 

pengorganisasian meliputi:18  

a) Sasaran, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin 

dicapai 

b) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, 

merumuskan dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan penyusunan 

daftar kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 

c) Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus 

                                                        
18 Sidiq and Khoirussalim. 
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mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam beberapa kelompom 

atas dasar tujuan yang sama. 

d) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan 

jumlah personl pada setiap departemen. 

e) Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah 

personil pada setiap departemen. 

f) Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus 

menetapkan tugas-tugas perorangan 

g) Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe 

organisasi apa yang akan dicapai. 

h) Badan organisasi, artinya manajer/organisator harus 

menetapkan bagian/struktur organisasi yang bagaimana yang 

akan dipergunakan. 

3) Penggerakan (Actuating). Penggerakan dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para 

anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik 

mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif 

dan ekonomis 

4) Pengendalian (Controlling). Controlling adalah proses pengamatan 

dari pada pelaksanaan seluru kegiatan organisasi agar mereka selalu 

bertindak sesuai dengan rencana. Fungsi Controlling meliputi 

penentuan standar, supervise dan mengukur 

penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan 

keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.  

3. Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administartor memiliki hubungan sangat erat 
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dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. 

Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola 

administrasi personalia, mengelola administrasi sarana, mengelola 

administrasi kearsipan, dan mengelola adminsitrasi keuangan. 

Tugas kepala sekolah sebagai administrator berkisar pada enam hal 

penting, yatu mengelola administrasi KBM dan BK, mengelola administrasi 

kesiswaan, mengelola administrasi ketenagaan, menelola administrasi 

keuangan, mengelola administrasi sarana dan prasarana, dan mengelola 

administrasi persuratan. Sebagai administrator sekolah kepala sekolah 

mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi 

administrasi yang diterapkan ke dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang 

dipimpinnya, seperti membuat rencana atau program tahunan, menyusun 

organisasi sekolah, melaksanakan pengorganisasian dan pengarahan, dan 

melaksanakan pengelolaan kepegawaian.19 

Kegiatan administrasi adalah kegiatan kelompok yang akan 

menghadapi berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, maka 

kemampuan kepala sekolah mengendalikan lembaga untuk bertahan 

bahkan meningkat pada standar yang ditentukan menjadi sangat penting 

bagi sekolah sebagai lembaga. 

Tugas secara rinci pengelolaa (administrator) Pendidikan menurut 

Poerbakawatja dan Harahap seperti yang dikutip Syaiful Sagala antara lain 

adalah:  

                                                        
19 Anshar Muh, ‘Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 1 Talaga Jaya’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4.6 (2022), 
1349–58 https://doi.org/http://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8507. 



42 
 

a. Perencanaan, yaitu menguraikan dalam garis-garis besar hal-hal yang 

harus dikerjakan dan metode kearah pelaksanaan tujuan 

b. Pengorganisasian, yaitu penentuan suatu kerangka yang menunjukkan 

wewenang untuk mengatur bagian-bagian dan membatasinya, serta 

mengorganiasasikannya untuk tujuan tertentu 

c. Menyusun suatu staf, yaitu memasukkan dan melatih personel dan 

memelihara pekerjaan yang menguntungkan 

d. Memimpin suatu tugas secara terus-menerus, yaitu membuat 

keputusan-keputusan dan mencantumkannya ke dalam peraturan-

peraturan umum dan instruksi-instruksi yang berfungsi sebagai 

pemimpin dalam usaha 

e. Mengkoordinasi, yaitu menghubung-hubungka berbagai bagian dari 

pekerjaan agar semua anggota kelompok mendapatkan keputusan 

yang sama 

f. Membuat laporan untuk atasan, yang berarti bagwa pemimpin dan 

para bawahannya melalui catatan-catatan, penyelidikan-penyelidikan, 

pengawasan yang selalu mengikuti seluk-beluk dan pekerjaa. 

g. Menentukan anggaran belanja, suatu perencanaan mengenai 

keuangan, pertanggungjawaban dan control.20  

Rangkaian tugas kepala sekolah ini menyiratkan adanya kebijakan-

kebijakan yang penting yang diambil kepala sekolah sebagai 

administrator di sekolah/madrasah yang dipimpinnya. Dari beberapa 

uraian diatas, dapat dipahami bagwa tugas dan fungsi kepemimpinan 

kepala sekolah tiddak bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum. 

Sehingga, kepela sekolah dituntut untuk memahami manajemen 

                                                        
20 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan, h. 120. 
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kepemimpinan dan menerapkannya di lingkungan lembaganya. 

 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Konsep kepala sekolah sebagai supervisor menunjukkan adanya 

perbaikan pengajaran pada sekolah yang dipimpinnya. Perbaikan tapak 

setelah dilakukan sentuhan supervisor berupa bantuan mengatasi kesulitan 

guru dalam mengajar. Untuk itulah kepala sekolah perlu memahami program 

dan strategi pengajaran, sehingga ia mampu memberi bantuan kepada guru 

yang mengalami kesulitam. Bantuan yang diberikan oelh kepala sekolah 

kepada guru dapat berupa bantuan dukungan fasilitas, bahan-bahan ajar 

yang diperlukan, penguatan terhadap penguasaan materi dan strategi 

pengajaran, pelatihan, magang dan bantuan lainnya yang akan 

meningkatnkan efektivitas program pengajaran dan imlplementasi program 

dalam aktivitas belajar di kelas.21   

Sebagai supervisor kepala sekolah berkewajiban mengembangkan dan 

membinmbing guru dan tenaga kependidikan secara berkala salah satunya 

dengan mengadakan kegiatan supervisi untuk mengamati proses belajar 

mengajar, maka supervisi ini dapat diketahui kekurangan dan kelebihan guru, 

selanjutnya diupayakan pembinaan dan solusi dari kekurangan yang ada. 

Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor antara lain:22 Membangkitkan dan 

merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya 

masing-masing dengan sebaik-baiknya. 

a) Berusaha mengadkan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah 

termasuk media insruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

                                                        
21 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan, h. 134. 
22 Sidiq and Khoirussalim. 
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b) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan 

menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang sedang berlaku 

c) Mengembangkan kerjasama yang baik dan harmonis di anrara guru-

guru dan pegawai sekolah lainnya 

d) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan 

pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi 

kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau 

mengarahkan mereka untuk mengikuti penataran-penataran, 

seminar, sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

e) Mengembangkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan komite 

sekolah dan instansi-instansi lain dalam rangka pengembangan mutu 

pendidikan para siswa. 

Oleh karena itu, hasil dari supervise harus dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kinerja guru dan pengembangan madrasah. Supervise bisa 

dilakukan memalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan 

individual dan simulasi pembelajaran. Adapun keberhasilan keberhasilan 

kepala sekilah sebagai supervisor bisa dilihat dari meningkatnya kesadaran 

guru untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan keterampilan guru 

dalam melaksanaan tugasnya. 

5. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis yang penting dalam 

memotivasi dan mengordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

melaui suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam organisasi 

maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam 
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situasi dan kondisi tertentu.23  

Kepala sekolah dikatakan sebagai pemimpin yang efektif bila mana 

mampu menjalankan perannya untuk mendorong, mempengaruhi, 

mengarahkan kegiatan dan tingkah laku kelompokya. Kepala madrasah 

sangat berperan dalam mengembangkan tenaga kependidikan. Karena, arah 

yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang harus sedemikian 

rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan 

prasarana yang tersedia.  

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah dan mendelegasi tugas. Kemampuan yang harus 

diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, 

pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, 

kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

Dalam pelaksanaanya, keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah 

sangat diperngaruhi hal-hal sebagai berikut:  

a. Kepribadian yang kuat. Kepala sekolah harus mengembangkan 

kepribadian agar percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan 

memiliki kepekaan sosial. 

b. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. Pemahaman yang baik 

merupakan bekal utama kepala sekolah agar dapat menjelaskan kepada 

guru, staf, dam pihak lain serta menemukan strategi yang tepat untuk 

mencapainya 

c. Pengetahuan yang luas. Kepala sekolah harus memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang luas tentang bidang yang lain yang terkait. 

                                                        
23 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan, h. 124. 
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d. Keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya kepala sekolah, 

yakni keterampilan teknis seperti penyusunan jadwal pembelajaran dan 

memimpin rapat; keterampilan hubungan kemanusiaan misalnya bekerja 

sama dengan orang lain; memotivasi guru/staf; serta keterampilan 

konseptual, seperti memperkirakan masalah yang muncul serta mencari 

pemecahannya.24  

Jika seorang kepala sekolah/madrasah memenuhi semua persyaratan di 

atas, maka tujuan pendidikan akan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. 

Oleh karena itu seorang epala sekolah sebagai pemimpin/leader harus dapat 

memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen. 

Secara umum tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemipin atau 

leader adalah: 

a. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, 

berani mengambil resiko, dan berjiwa besar 

b. Memahami kondisi guru 

c. Memiliki visi dan misi serta memahaminya 

d. Mampu mengambil keputusan, baik keputusan intern maupun ekstern 

e. Mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisa maupun tertulis 

6. Kepala sekolah sebagai inovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga pendidik dan kependidikan disekolah dan mengembangkan model-

model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator harus 

mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di 

                                                        
24 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), h. 185-186. 
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sekolah. 

Diantara tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai inovator adalah: 

a. Mampu mencari dan menemukan serta mengadopsi gagasan baru dari 

pihak lain serta melakukan pembaharuan di berbagai macam kegiatan, 

bimbingan, dan pembinaan 

b. Memiliki gagasan baru (proaktif) untuk inovasi kemajuan dan 

perkembangan madrasah, maupun memilih yang relevan untuk 

kebutuhan lembaganya 

c. Kemampuan mengimplementasikan ide yang baru tersebut dengan 

baik. Ide atau gagasan tersebut berdampak positif kearah kemajuan. 

Gagasan tersebut dapat berupa pengembangan KMB, peningkatan 

perolehan UN, penggalian dan operasioanal UN, penggalian dan 

operasional, peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan sebagainya. 

d. Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif 

(pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaan, halama, interior, 

musholla atau masjid) untuk bertugas dengan baik. Dengan lingkungan 

kerja yang baik mendorong kearah semangat kerjanya yang baik. Lebih 

kondusif untuk belajar bagi siswa dan kondusif bagi guru/karyawan. 

7. Kepala sekolah sebagai motivator 

Kepala sekolah merupakan pendorong untuk melakukan suatu 

perbuatan tertentu dalam meraih keinginan. Sebagai motivator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini 

dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana 

kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan 
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berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 

Motivasi merupakan keinginan yang ada pada seseorang yang merangsang 

untuk melakukan tindakan.25  

Tugas kepala sekolah sebagai motivator meliputi tiga hal yaitu 

kemampuan mengatur lingkungan kerja, seperti mengatur ruang kepala 

sekolah, ruang TU, ruang kelas, lab, BK, OSIS, perpustakaan, UKS, dan 

sebagainya; kemampuan mengatur suasana kerja, seperti menciptakan 

hubungan kerja sesame guru/staf/karyawan yang harmonis, serta mampu 

menciptakan rasa aman di sekolah; dan kemampuan menetapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) termasuk di dalamnya 

mampu mengembangkan motivasi eksternal dan internal bagi warga sekolah. 

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepala sekolah adalah 

mendorong tenaga kependidikan agar mau dan mampu meningkatkan 

profesional, antara lain: 

a. Para tenaga pendidik dan kependidikan akan bekerja lebih giat apabila 

kegiatan yang diadakan menarik dan menyenagkan. 

b. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

para tenaga kependidikan dan para tenaga kependidikan dilibatkan 

dalam penyusunan tujuan tersebut. 

c. Para tenaga kependidikan harus selalu diberitahu tentang hasil dari 

setiap pekerjaannya. 

d. Pemberian hadiah yang lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-

waktu hukuman juga diperlukan. 

e. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan 

dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberi rasa aman, 

                                                        
25 Marno and Triyo Supriyanto, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam 

(Bandung: Reike Aditama, 2008). 



49 
 

menunjukkan bahwa kepala sekolah memperhatikan mereka, mengatur 

pengalaman sedemikian rupa sehingga setiap pegawai pernah 

memperoleh kepuasan dan penghargaan.26  

Dengan demikian seorang kepala sekolah dalam fungsinya sebagai 

motivator harus dapat mengupayakan supaya guru dan semua tenaga 

kependidikan yang ada di lingkup sekolah bersangkutan selalu 

meningkatkan kemampuan dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan 

kesejahteraan, dan rasa kebersamaan untuk mencapai produktifitas kerja 

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, tugas kepala madrasah sebagaimana 

yang tercantum pada pasal 5 yaitu menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 4, Kepala Madrasah bertanggung jawab: 

1) Menyusun rencana kerja jangka menengah untuk jangka waktu 4 tahun; 

2) Menyiapkan rencana kerja tahunan; 

3) Mengembangkan kurikulum pendidikan; 

4) Memutuskan pembagian tugas dan pendayagunaan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan; 

5) Menandatangani ijazah, pengesahan surat keterangan hasil ujian akhir, 

pengesahan surat keterangan pengganti ijazah, dan dokumen akademik 

lainnya;  

6) Mengembangkan inovasi; dan 

7) Melakukan survei terhadap kinerja tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.27 

                                                        
26 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 121-122. 
27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang 
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4. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader) harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan fungsi dan tugas. Oleh 

sebab itu, kepala sekolah harus memiliki keahlian (Skill), kompetensi dan 

terus melatih diri, memmiliki dan memahami akan tugas pokoknya sebagai 

kepala sekolah, dan juga memahami kompetensi-kompetensi yang telah 

ditetapkan yang dapat teraktualisasi dari wujud sikap, perilaku atau 

perbuatan, keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala 

sekolah demi keluaran (Output) sekolah yang berkarakter dan bermutu yang 

nantinya ditangan merekalah masa depan bangsa ini diserahkan. 

Dalam buku manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

dikemukakan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin 

Pendidikan adalah: 

1) Perecanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai 

lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan 

strategi pencapaian. 

2) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, 

menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing 

staf. 

3) Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal 

marketing dan memberi contoh eksternal marketing. 

4) Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan 

membimbing semua staf dan warga sekolah. 

                                                                                                                                                        
Kepala Madrasah, tugas kepala madrasah, h.4.. 



51 
 

5) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar 

pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem 

solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah 

secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik. 

Menurut Mulyasa, Secara garis besar tugas dan fungsi kepala sekolah 

yaitu:27 

 

a. Pendidik (educator)  

Sebagai pendidik, kepala sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. 

b. Pemimpin (leader)  

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua 

potensi sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi 

pencapaian tujuan sekolah. 

c. Pengelola (manajer) 

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan 

pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan 

prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah. 

d. Administrator  

Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambil 

kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, kepala 

sekolah melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi, dan social budaya) 

secara cermat dan menyusun strategi dalam melakukan perubahan dan 

perbaikan sekolahnya. 

                                                        
27 E Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 21.  
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e. Wirausahawan 

Sebagai wirausahawan, kepala sekolah berfungsi sebagai inspirator bagi 

munculnya ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengelola sekolah. 

f. Pencipta Iklim Kerja 

Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah berfungsi sebagai 

katalisator bagi meningkatnya semangat kerja guru. 

g. Penyelia (supervisor)  

Supervisi juga dapat diartikan sebagai pembinaan yang diberikan 

kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan 

untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik sesuai 

dengan tujuan Pendidikan. 

Tupoksi kepala sekolah harus mengacu pada Permen Diknas Nomor 19 

Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan 

program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) 

kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah. Berikut ini tugas pokok 

kepala sekolah: 

1) Perencanaan Program 

a) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah 

b) Merumukan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah 

c) Merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah 

d) Membuat rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah (RKAS) 

e) Membuat perencanaan program induksi 

2) Melaksanakan Program 

a) Menyusun program kerja sekolah 

b) Menyusun struktur organisasi 
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c) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester 

maupun tahunan 

d) Menyusun manajemen kesiswaan  

e) Melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB)  

f) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik 

g) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk 

peserta didik 

h) Melakukan pembinaan prestasi unggulan 

i) Melakukan kegiatan pelacakan terhadap alumni 

j) Menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan 

pembelajaran 

k) Manajemen pendidik dan kependidikan 

l) Manajemen sarana dan prasarana 

m) Membimbing guru pemula 

n) Mengelola keuangan sekolah dan pembiayaanya 

o) Mengelola lingkungan dan budaya sekolah 

p) Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah 

q) Melaksanakan program induksi 

3) Melaksanakan pengawasan  

a) Melaksanakan program supervise 

b) Melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) 

c) Melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum 

d) Mengevaluasi pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan 

(PTK) 

e) Menyiapkan seluruh kelengkapan akreditasi sekolah 

4) Melaksanakan kepemipinan sekolah 
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a) Menjabarka visi misi kedalam misi target mutu 

b) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai 

c) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan 

sekolah/madrasah 

d) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk 

pelaksanaan peningkatan mutu 

e) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran 

sekolah/madrasah 

f) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan 

penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, 

pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara 

sekolah/madrasah 

g) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua 

peserta didik dan masyarakat 

h) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan 

atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik 

i) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta 

didik; Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai 

pelaksanaan kurikulum 

j) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta 

memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja 

sekolah/madrasah 

k) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

l) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi 
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pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung 

oleh komunitas sekolah/madrasah 

m) Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan 

sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi 

proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru 

dan tenaga kependidikan 

n) Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya 

sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

aman, sehat, efisien, dan efektif 

o) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan 

masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi 

kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan 

memobilisasi sumber daya masyarakat 

p) Memberikan contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab 

5) Menerapkan sistem informasi sekolah 

a) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun 

budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi 

siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan 

rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran 

tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan 

tinggi 

b) Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi 

warga sekolah berbasis kinerja 

c) Menjalin kerjasama dengan pihak lain 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah harus 

bertanggungjawab atas terlaksananya seluruh program Pendidikan 
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disekolah. Sebagai bentuk aktualisasi dari tugas dan fungsinya yaitu pendidik, 

pemimpin, pengelola, administrator, wirausahawan, pencipta iklim kerja, dan 

penyelia maka kepala sekolah dapat membuat strategi dan program untuk 

merealisasikannya.  

5. Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dituntut memiliki 

kemampuan dalam memimpin lembaga atau sekolah, Menurut E. Mulyasa, 

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yaitu mengorganisasikan dan 

membina guru yang mencakup:28 

a. Memotivasi semangat kerja 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, 

tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 

dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah 

laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan 

sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. 

Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja 

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang 

                                                        
28 Mulyasa. E, Kepemimpinan Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2007). 
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tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. 

Perbedaan motivasi kerja bagi seorang guru biasanya tercermin dalam 

berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya.  

Motivasi kerja adalah dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi 

eksternal. Dengan kata lain, motivasi kerja guru memiliki dua dimensi, yaitu 

(1) dimensi dorongan internal, dan (2) dimensi dorongan eksternal. Motivasi 

kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor intern yang berasal dari proses psikologis dalam diri 

seseorang maupun dari faktor ekstern yang berasal dari luar diri sesorang 

pegawai.29 

Jadi kepala sekolah mempunyai peran dalam meningkatkan motivasi 

kerja guru dengan memenuhi kebutuhan pengaturan lingkungan yang 

kondusif, suasana kerja yang menyenangkan, menanamkan disiplin kepada 

guru semua warga sekolah dan memberikan penghargaan kepada guru guru 

yang berprestasi. Kebutuhan inilah yang mendorong seseorang untuk 

berbuat dan bertingkah laku. Motivasi kerja guru adalah faktor-faktor yang 

mendorong seseorang guru untuk melakukan pekerjaannya secara lebih 

bersemangat sehingga memperoleh prestasi yang lebih baik. Tinggi 

rendahnya motivasi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor yang 

berasal dari dalam diri individu maupun dari luar individu 

b. Pembinaan disiplin 

Perkataan disiplin sudah sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam kelembagaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

kata lain perkataan disiplin sudah membudaya dalam kehidupan 

                                                        
29 Maryam Muhammad, ‘Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran’, Lantanida Journal, 

4.2 (2017), 87 https://doi.org/10.22373/lj.v4i2.1881. 
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bermasyarakat. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib yang harus 

dilaksanakan dan dipatuhi, pelanggarannya selalu dikaitkan dengan 

sanksi.Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap tata 

tertib atau peraturan yang berlaku pada suatu sistem. Disiplin disebut juga 

tata kerja seseorang yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah 

disepakati sebelumnya. Disiplin sangat penting dalam suatu organisasi, 

karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi 

mencapai hasil yang optimal. 

Penyusunan rancangan pembinaan disiplin sekolah harus melibatkan 

semua pihak yang terkait dengan keberadaan sekolah, dan dirancang sesuai 

dengan misi dan tujuan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang 

terkait dengan aktifitas siswa sesuai dengan misi dan tujuan sekolah. 

Disamping itu kepala sekolah mempunyai peran untuk mewujudkan 

kedisiplinan guru dalam menjalankan tugasnya disekolah. Untuk mengetahui 

apakah guru patuh atau tidaknya terhadap disiplin yang ditetapkan di 

sekolah dapat dilihat dari kepatuhan mereka dalam menjalankan tugasnya. 

Disiplin kerja pada suatu lembaga pendidikan disekolah merupakan 

peraturan dan tata tertib atau cara yang harus ditaati oleh setiap guru dalam 

menjalankan tugasnya. Seorang guru yang baik mampu menjalankan disiplin 

kerja disekolah, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara lancar 

c. Memberi Penghargaan 

Pemberian penghargaan kepada guru yang berdedikasi dan berprestasi 

tinggi merupakan salah satu upaya nyata untuk memposisikan guru sebagai 

insan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini 

sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
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pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa guru yang berdedikasi dan 

berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus 

berhak memperoleh penghargaan. Pemberian penghargaan terhadap guru 

Pendidikan Khusus (PK) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

profesional yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan sumber daya 

manusia yang memiliki kelainan tertentu untuk menghadapi tantangan 

kehidupan masa depan. 

Secara khusus pemberian penghargaan kepada guru pendidikan khusus 

(PK) yang berdedikasi dan berprestasi bertujuan untuk: 1. mengangkat 

harkat dan martabat guru; 2. meningkatkan motivasi berprestasi bagi guru 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya dan memberikan kebanggaan atas 

prestasinya; 3. memacu kinerja, disiplin, dedikasi dan prestasi kerja guru 

sehingga mampu memberikan layanan yang optimal bagi peserta didik; 4. 

mendorong daya kompetisi antar guru untuk meningkatkan prestasi kerja 

dan profesional dalam melaksanakan tugas pendidikan sehingga 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 

d. Melakukan kunjungan kelas 

Kegiatan kunjungan kelas dilakukan kepala sekolah bersamaan dengan 

guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. 

Melalui kunjungan kelas, kepala sekolah dapat melihat secara langsung 

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Kunjungan kelas kepala sekolah diharapkan akan memberikan motivasi 

kepada guru untuk selalu mempersiapkan diri secara maksimal sebelum 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimulai. Pada sisi lain kunjungan 

kelas akan memberikan masukkan kepada guru terhadap kekurangan-

kurangan yang terdapat pada guru selama kegiatan belajar mengajar di 
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dalam kelas. Pelaksanaan supervisi melalui teknik kunjungan kelas kepala 

sekolah perlu, dilaksanakan secara maksimal agar perbaikan-perbaikan 

dalam proses pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik, namun selama ini 

supervisi yang dilakukan hanya bersifat teoritis, dan frekuensinya sangat 

kecil. 

e. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan  

Sebagai pemimpin kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin 

yang dapat di contoh perilaku dan tindakannya. Pemimpin menjadi transeter 

atau intertainmen di dalam pendidikan. Jadi segala sesuatu tindakan dari 

pemimpin atau kepala sekolah harus dapat di pertanggung jawabkan. Karena, 

kepala sekolah lah yang menjadi contoh utama di sekolah. Apabila sekolah 

memiliki manajemen yang bagus, maka apa yang dikatakan kepala sekolah 

dapat menjadi contoh bagi bawahaan. Pemimpin harus mempunyai dan 

memiliki berbagai macam syarat yang dapat dikatakann menjadi pemimpin. 

Jadi yang dimaksud dengan memberi contoh adalah dapat menjadi orang 

yang terdepan, tauladan dan segala perilakunya yang positif dapat ditiru oleh 

bawahan serta lingkungan kerja. Dalam hal ini guru, siswa dan staf 

f. Membangun profesi guru lewat pelatihan 

Berbagai upaya, antara lain (1) pemberian kesempatan mengikuti 

pendidikan dan latihan dalam jabatan, (2) menyediakan program pembinaan 

yang teratur, dan (3) menyiapkan forum akademik guru, di samping kegiatan 

supervisi. Upaya-upaya pengembangan profesional guru tersebut di atas 

dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara internal, berupa upaya 

pengembangan profesional yang bersumber dari diri guru itu sendiri, dan 

secara eksternal, berupa upaya lembaga atau pimpinan yang mendorong dan 

membina guru-guru untuk mengembangkan profesinya. Upaya pembinaan 
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dan pengembangan profesional guru secara eksternal telah banyak 

dilakukan, terutama melalui berbagai kegiatan penataran dan latihan. Akan 

tetapi, upaya-upaya tersebut kurang memberi efek terhadap mutu 

pendidikan. Hal ini disebabkan banyak guru yang mengikuti penataran dan 

latihan itu bukan karena motivasi dari dirinya sendiri, melainkan karena 

ditugaskan atau diwajibkan oleh atasannya. 

Selain pelaksanaan penataran dan latihan, pembinaan kepada guru-

guru telah dilakukan melalui kegiatan supervisi untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. 

Namun, layanan supervisi yang bersifat membantu tidak dengan sendirinya 

menghilangkan kesenjangan antara kualitas guru dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dalam rangka meningkatkan 

kemampuan mengajar guru agar dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu pengtahuan dan kemajuan teknologi yang semakin 

pesat, maka perlu dilakukan pengembangan profesional guru. Pengembangan 

profesional dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan mengajar guru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 

kegiatan, baik yang diupayakan oleh guru-guru sendiri maupun yang 

diupayakan oleh pimpinannya (kepala sekolah dan pengawas). 

B. Profesional Guru 

1. Konsep Kompetensi Profesional Guru  

Istilah kompetensi berasar dai bahasa Inggris yaitu Competence yang 

berarti kecakapan atau kemapuan. Sedangkang kompetensi guru merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan 
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kewajibannya dalam proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab.30  

Pengertian profesional menurut KBBI adalah kemampuan untuk 

bertindak secara profesional, sedangkan professional berasal dari kata 

profesi yang berarti suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan 

seseorang untuk memiliki keahlian, bertanggung jawab dan setia pada 

pekerjaanya. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan orlah sembarang 

orang tidak dilatih dan disiapkan untuk itu. Professional merujuk pada dua 

hal yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang 

seharusnya dan menunjuk pada individunya. Profesional mengacu pada sikap 

dan komitmen anggota profesi untuk kerja berdasarkan standar yang tinggi 

dan kode etik profesinya. Profesionalitas merujuk pada derajat penampilan 

seseorang sebagai professional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai 

profesi. Profesonalisasi menunjuk pada proses menjadikan individu sebagai 

seorang profesional melalui pendidikan prajabatan atau dalam jabatan.31  

Profesional adalah dasar dalam melakukan suatu pekerjaan, terlebih 

dalam pendidikan. Kompetensi profesional tertentu berkaitan dengan kinerja 

dari seorang tenaga pendidik, bagaimana pendidik harus menjadi orang yang 

expert, yang tidak hanya mampu memahami mata pelajaran yang diajarkan 

secara komprehensif, tetapi juga memahami konstruksi dasar dari segi 

proses pembelajaran itu, dan juga harus mengembangkan sikap inovatif, 

progresif, serta interaktif dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Dengan demikian profesional merupakan performance quality dan 

sekaligus sebagai tuntutan perilaku professional dalam melaksanakan 

                                                        
30 Utami, I. H., ‘Kompetensi Profesional Guru Dalam Penerapan Pembelajaran 

Tematik Di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta’, Jurnal Pendidikan Pionir, 8.2 (2019). 
31 R. Ananda, Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik 

Dan Tenaga Kependidikan (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia 
(LPPPI), 2018). 
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tugasnya. Seorang professional juga memiliki kemampuan spesifik yang 

menjadi identitas dirinya, kemampuan itu tidak dapat dilakukan oleh semua 

orang melainkan harus terlatih dan dapat dipertanggungjawabkan 

keahliannya. 

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orah di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataanya 

masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan. Berkaitan 

dengan Profesional Guru, secara definisi kata “guru” bermakna sebagai 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal. Menurut Oemar Hamalik profesionalitas guru adalah guru 

yang telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi guru, mempunyai 

keahlian khusus untuk pekerjaan guru, menguasai betul tentang seluk beluk 

pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu yang lainnya.32  

 Definisi guru tidak termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dimana di dalam UU ini profesi guru 

dimasukkan ke dalam rumpun pendidik, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 

Tahun 2008 tentang guru, sebutan guru mencakup guru itu sendiri, baik guru 

kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru 

bimbingan karir. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan 

guru dalam jabatan sebagai pengawas. 

Sebelum lahir PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru, kepala sekolah dan 

pengawas masuk kelompok tenaga kependidikan, sedangkan guru masuk 

kelompok pendidik. Dengan adanya No. 74 Tahun 2008 tentang guru, idealnya 

                                                        
32 Halid Hanafi, La Adu, and Muzakkir, Profesioalisme Guru Dalam Pengelolaan 

Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), h. 5. 
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pengelolaan kepala sekolah dan pengawas berada pada “satu alur” dengan 

pengelolaan guru. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam 

pengembangan profesi dan karirnya. 

Kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu: 

Berkembangnya potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab.33  

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional itu dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik. Pengakuan yang sama juga berlaku untuk tenaga 

kependidikan lain yang berpredikat professional, meski tidak harus sama 

dengan sertifikat guru. Untuk memenuhi kriteria professional itu, guru dan 

tenaga kependidikan harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju 

derajat professional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk 

kompetensi mengelola kelas. 

2. Standar Kompetesi Guru Profesional 

Guru professional merupakan guru yang memiliki keahlian dalam 

keguruan dan memilki kemampuan disiplin ilmu di bidangnya. Guru 

profesional adalah guru yang selalu menjaga keahliannya dan mengasah 

kemampuannya tersebut melalui pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan 

secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masa, sehingga 

keprofesionalannya benar-benar melekat sesuai dengan profesi guru.  

Guru harus memiliki kompetensi dan kemampuan professional, 

menurut Suryasubrata dalam Trimo kemampuan professional tersebut 

                                                        
33 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan 

Penjelasannya (Bandung: PT. Citra Umbara, 2009), h. 23. 
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adalah:34 a) Menguasai bahan ajar, b) Mengelola program belajar-mengajar, c) 

Mengelola kelas, d) Penggunaan media atau sumber, e) Menguasai landasan-

landasan pendidikan, f) Mengelola interaksi-interaksi belajar-mengajar, g) 

Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran, h) Mengenal fungsi 

layanan bimbigan dan konseling di sekolah, i) Mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah, j) Memahami prinsip-prinsip dan 

menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran 

Menurut Sanjaya dalam Sembiring M. Gorky, bahwa sebagai suatu 

profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

yaitu kompetensi kepibadian, kompetensi pedagogik, kompetensi 

professional dan kompetensi social kemasyarakatan35.  

a. Kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan pasal 28 ayat (3) butir, dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, 

menjadi teladan bagi peserta didik dan masayarakat. 

b. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meruakan kemampuan 

pengelolaan peserta didik yang meliputi; pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 

pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktuaktualisasi 

                                                        
34 Trimo, Pembinaan Profesional Melalui Supervisi Pengajaran (Semarang: IKIP PGRI 

Semarang, 2011), h. 7. 
35 Sembiring, M. Gorky, Mengungkap Rahasia Dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati 

(Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2009), h. 38. 
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berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik meruoakan 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.36  

c. Kompetensi Profesional. Kompetensi professional guru adalah sejumlah 

kewenangan dan kemampuan guru dalam rangka melaksanakan tugas 

profesinya, meliputi kompetensi sebagai berikut: 

1) Menguasai landasan pendidikan, antara lain mengetahui pendidikan 

(pencapaian kompetensi dasar dan hasil belajar), mengenai fungsi 

sekolah dalam masayarakat, mengenal prinsip-prinsip psikologi 

pendidikan yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 

2) Menguasai bahan ajar, menguasai kurikulum pendidikan 

3) Menyusun silabus dan program pembelajaran, antara lain 

menetapkan pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, 

memilih bahan ajar, memilih dan mengambangkan strategi 

pembelajaran, memilih media pengajaran, memilih dan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

4) Melaksanakan program pembelajaran, antara lain menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, mengatur ruang belajar, mengelola 

interaksi belajar mengajar 

5) Menilai hasil belajar dengan menggunakan sistem penilaian berbasis 

kelas. 

d. Kompetensi Sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan kecakapan atau 

kemapuan tenaga pendidik sebagai makhluk sosial. Pendidik harus 

                                                        
36 E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 75. 
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mampu bersikapinklusif, moderat, adaptif, dan komunikatif dalam 

membangun hubungan dengan peserta didik, teman sejawat, 

masayarakat, sera stakeholder.37 Hal tersebut termuat pada 

Permendiknas No. 16 tahun 2007, yang menyatakah bahwa; pendidik  

harus bersikap inklusif,, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, 

kerana pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi. Kemudian, mampu 

berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesame 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masayarakat. Selanjutnya, 

pendidik harus dapat beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, serta dapat berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan, atau bentuk 

lain.38 

Peranan pendidik sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran, maupun tujuan pendidikan. Pendidik tidak terkait 

menjadi role model, tetapi pendidik adalah profesi yang memerlukan 

intelektualitas tinggi, kemampuan berpikir kritis, inovatif, adaptif, serta 

kematangan emosional, sehingga tidak semua orang dapat menekuni profesi 

ini dengan baik. 

Pada dasarnya 4 (empat) kompetensi tersebut merupakan kompetensi 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, artinya kompetensi 

tersebut harus terus dikembangkan, ditingkatkan dan disesuaikan dengan 

keadaan zaman, karena pada dasarnya terdapat kebutuhan sumber daya 

manusia (SDM) yang berbeda pada setiap zaman, dan pada saat ini pendidik 

                                                        
37 Willy Radinal, ‘Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik DI Era Disrupsi’, 

Jurnal An-Nur, 1.1 (2021), 9–22. 
38 Undang-undang Guru dan Dosen, UU RI Nomor 14 Tahun 2005 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), cet Ke-3, h. 151-152. 
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harus siap dalam meghadapi era modern kedepannya. 

3. Urgensi Profesionalitas Guru 

Guru memiliki andil sangat penting terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Guru membantu mengarahkan dalam 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup, minat, bakat, 

kemampuan, dan potensi yang dimilikinya agar berkembang secara optimal. 

Guru juga harus terpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan 

penjelasan yang memudahkan peserta didik untuk belajar dan 

mengembangkan potensinta secara optimal. 

Menurut Hamzah B. Uno dalam Martinis Yamin, dalam urgensi 

profesionalitas peran guru profesional yaitu sebagau designer (oerancanf 

pembelajaran), educator (pengembangan kepribadian), manager (pengelola 

pembelajaran), administrator (pelaksana teknis administrasi), supervisor 

(pemantau), innovator (melakukan kegiatan kreatif), motivator (memberikan 

dorongan), konselor (membantu memecahkan masalah), fasilitator 

(memberikan bantuan teknis dan petunjuk), dan evaluator (menilai 

pekerjaan siswa).39  

Peran guru yang telah disebutkan, maka tentunya profesionalitas guru 

sangatlah penting, hal itu dikarenakan diperlukan guru yang profesional agar 

peran-peran guru dapat dilaksanakan dengan konsisten. Pentingnya 

profesional guru juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang berharap para 

guru memiliki kualitas yang baik dan akan menumbuhkan motivasi 

masyarakat untuk percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan 

pelayanan memuaskan. 

                                                        
39 Diana Rosana and Ilham Syah, ‘Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Profesional Guru Di Sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wawonasa’, Jurnal LINGKO PBSI, 
01.02 (2019), 16–24. 
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4. Karakteristik Guru Profesional 

Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis 

temuan-temuan penelitian, telah dikenal karakteristik profesional minimum 

seorag guru, yaitu:  

a. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya 

b. Menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta 

cara pembelajarannya 

c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara 

evaluasi 

d. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar 

dari pengalamannya 

e. Menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan 

profesinya40  

Secara substansif, sejumlah karakteristik tersebut sudah terakomodasi dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru. Beberapa di antaranya adalah:  

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

kultural, emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

                                                        
40 Dewi S, Menjadi Guru Profesional (Riau: PT Indragiri, 2019), h. 85. 
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f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.41  

Mencermati sejumlah pendapat yang tersaji dalam kegiatan pendidikan 

dan pelatihan guru dalam jabatan ini. Tampak jelas bahwa penekanan yang 

diberikan pada aspek kompetensi, sedangak  aspek-aspek lain dari penguatan 

profesi belum cukup tampak dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan ini. 

5.  Pengawas Sekolah 

Pengawas sekolah sebagai salah satu tenaga kependidikan bertugas 

memberikan pengawasan agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu tugas pokok pengawas sekolah 

dalam PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 adalah melaksanakan 

pembinaan. Pengawas sekolah diharapkan mampu melakukan pembinaan 

terhadap guru dan kepala sekolah agar dapat meningkatkan kedisiplinan, 

komitmen, serta kemampuannya dalam melaksanakan tugas masing-masing 

di sekolah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai 

Pembina, pengawas sekolah seharusnya memiliki wawasan yang luas tentang 

proses pembelajaran, memiliki kompetensiyang lebih mapan, dan emosi yang 

lebih stabil dalam menghadapi berbagai persolan guru dalam melaksanakan 

tugasnya di sekolah 

6.   Aspek Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah 

Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja pengawas madrasah 

mengacu pada peraturan menteri agama Nomor 2 Tahun 2012 meliputi:  

a. Penyusunan program pengawasan 

b. Pelaksanaan program pengawasan 

c. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan 

                                                        
41 Dewi, h. 86.  



71 
 

d. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala 

madrasah 

e. Pelaksanaan tugas di daerah khusus (daerah terpencil/terbelakang, 

daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan Negara lain, bencana 

alam dan bencana sosial, daerah yang dalam keadaan darurat lain)71. 

7.  Prinsip Penilaian Kinerja 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, penilaian kinerja 

pengawas madrasah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 

a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kinerja yang diukur,  

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  

c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan 

pengawas madrasah karena perbedaan suku, budaya, adat istiadat, 

status sosial ekonomi, dan gender.  

d. Terpadu, berarti penilaian kepada pengawas madrasah merupakan 

salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan 

kepengawasan.  

e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian kinerja 

pengawas madrasah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh 

                                                        
71 ‘Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012’. 
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aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus 

secara periodik.  

g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku.  

h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi pengawas madrasah yang telah ditetapkan. 

i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya72. 

8.  Indikator Penilaian 

Ada beberapa indikator penilaian sesuai dalam pedoman penilaian 

kinerja pengawas sekolah.73 

 

No Tugas Pokok/ 
Indikator 

Kinerja 

Butir Penilaian 

A. Penyusunan Program (K1) 

1 Menyusun 
Program 
Pengawasan 

1.1 Memiliki program pengawasan tahunan yang 
memenuhi enam aspek 
1.2 Memiliki program pembinaan guru dan 
kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek 
1.3 Memiliki program pemantauan delapan SNP 
yang memenuhi delapan aspek 
1.4 Memiliki program penilaian kinerja guru dan 
kepala madrasah yang memenuhi delapan aspek 
1.5 Memiliki program semester yang memenuhi 
empat aspek 
1.6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik 
(RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan 
Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan 
Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh 
aspek. 

B. Pelaksanaan Program (K2) 

                                                        
72 ‘Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 

Tentang Standar Penilaian’. 
73 Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, 

‘Pedoma Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah’, Pedoman Penilaian Kinerja, 2014, h. 16–17. 
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1 Melaksanakan 
pembinaan 
 

1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program 
guru dan kepala madrasah 
pembinaan guru dan kepala madrasah yang 
memenuhi sepuluh aspek 

2 Memantau 
pelaksanaan 

 

2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan 
delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek 

3 Melaksanakan 
penilaian 
 

3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program 
kinerja guru dan kepala madrasah yang 
memenuhi sepuluh aspek 

4 Membuat 
laporan tahunan 
pelaksanaan 
program 

4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan 
program yang memenuhi tujuh aspek 

C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan (K3) 

1 Melaksanakan 
evaluasi hasil 
pelaksanaan 
program 
pengawasan 
pada madrasah 
binaan 

1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
program pembinaan guru dan kepala madrasah 
di madrasah binaan yang memenuhi sembilan 
aspek 
1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
program pemantauan delapan SNP yang 
memenuhi sembilan aspek. 
1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
program penilaian kinerja guru dan kepala 
madrasah yang memenuhi delapan aspek. 

2 Membuat 
laporan evaluasi 
hasil 
pelaksanaan 
program 

2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan 
program pengawasan yang memenuhi delapan 
aspek 

3 Megevaluasi 
hasil 
pelaksanaan 
program 
pengawasan di 
tingkat 
kabupaten/kota 

3.1 Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan 
program pengawasan di tingkat kabupaten/kota 
yang memenuhi delapan aspek. 

 

    7.  Peningkatan Kompetensi Guru 

Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pendidikan profesi 

guru berkelanjutan. Peningkatan profesi secara berkelanjutan mutlak 



74 
 

diperlukan sebagai upaya penyesuaian dengan dinamika zaman73. 

Peningkatan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk mencapai 

karakteristik, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar berikut74. Melalui perubahan penilaian, refleksi 

pengalaman belajar, dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan 

pengembangan profesi guru, guru perlu mempercepat pengembangan 

keterampilan akademik, profesional, sosial dan pribadinya sebagai syarat 

kemajuan karirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

C. Indikator Kompetensi Profesional Guru 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi peserta didik dan lingkungannya. Guru memegang peran yang sangat 

penting dan menentukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini 

guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dunia pendidikan. 

                                                        
73 Barnawawi dan Mohammad Arifin, Etika Dan Profesi Kependidikan (Jakarta: Ar-

Ruz Media, 2012),h.26. 
74 Doni Juni Priansa, Menjadi Kepala Sekolah Dan Guru Profesional Konsep, Peran, 

Strategis Dan Pengembangannya (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.168-169. 

Pengembangan 

Refleksi 

Evaluasi 

Implementasi 
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Ibarat seperangkat senjata, guru adalah ujung tombaknya, orang yang berdiri 

paling depan di hadapan anak manusia yang sedang meniti langkah demi 

kebahagiaan masa depan.42  

Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lebaga pendidikan. Guru 

adalah sales agent dari lembaga pendidikan. Baik atau buruknya perilaku 

atau cara mengajar guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga 

pendidikan. Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik 

guru yang dinilai kompeten secara profesional yaitu (1) mampu 

mengembangkan tanggung jawab dengan baik; (2) mampu melaksanakan 

peran dan fungsinya dengan tepat; (3) mampu bekerja untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan di sekolah; (4) mampu melaksanakan peran dan fungsinya 

dalam pembelajaran di kelas.43 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang menjadi tanggungjawab, 

wibawa, mandiri, dan disiplin.16 Peranan guru di sekolah ditentukan oleh 

kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, pendidik, dan 

sebagai pegawai. Yang paling utama ialah kedudukannya sebagai pengajar 

dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasakannya kedudukannya sebagai 

guru ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menurut harapan 

masyarakat. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus 

menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah.44 

Dapat disimpulkan jika guru adalah seseorang yang menjadi panutan 

                                                        
42 Jasmani dan Syaiful Mustof, Supervisi Pendidikan: Trobosan Baru Dalam 

Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah Dan Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). 
43 C Suhana and H Hanafira, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2014). 
44 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (jakarta: PT Bumi Aksara, 2023). 
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dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada disekolah olehh peserta didik. 

Guru atau pendidik memiliki peran yang sangat penting. Utamanya dalam 

dunia pendidikan. 

D. Kerangka Konseptual 

Penelitian yang dilakukan peneliti di sini adalah pengamatan tentang 

bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru 

khususnya kompetensi professional di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar. Data yang diperoleh terkait dengan kompetensi professional guru 

berdasarkan apa yang telah disebutkan tersebut, maka peneliti menetapkan 

penelitian yang berjudul “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar”. Penelitian ini berlokasi di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

tepatnya di jalan Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, 

peneliti mengfokuskan kompetensi profesional guru, strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi professional guru, dan kendala yang 

dihadapi dalam meningkatkan kompetensi professional. Adapun fokus 

masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana strategi kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar? 2) Bagaimana peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yang sudah 

dilakukan kepala sekolah di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar? 3) Apa 

Saja Faktor Pendukung dan penghambat Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Profesional Guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 

fokus masalah yang telah dirumuskan memberi batasan-batasan yang jelas 

mengenai teori-teori yang harus dicantumkan dalam penelitian ini. 

Pembahasan teori ini digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan ori 
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menganalisis masalah penelitian yang disusun secara sistematis. Teori-teori 

yang tercantum dengan penelitian ini meliputi teori-teori tentang strategi 

kepala sekolah, kompetensi guru. Selanjutnya, dikarenakan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, maka dalam mencari 

data penelitian menggunakan empat Teknik pengumpulan data. Melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Setelah data-data 

terkumpul kemudian dilakukan proses analisis, teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (data collection, data 

display, data reduction, dan drawing conclution).  

Data yang diperoleh dari proses ini akan disajikan pada bab IV 

Penyajian data dan hasil penelitian. Pada bagian pembahasan dijelaskan hasil 

dan teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Hasil penelitian penelitian 

ini dibahas berdasarkan konsep yang berlaku saat ini dan mempunyai 

validitas ilmiah. Dalam penelitian ini kami bertujuan untuk menarik 

kesimpulan dan kontribusi dari hasil pembahasan terkait pendekatan 

penelitian. Setelah keputusan dan kontribusi diketahui, usulan dibuat untuk 

dipertimbangkan ketika memutuskan tindakan lain.  

 Kerangka Konseptual  

 

 

 

  

 

 

 

 

Landasan 

Teologis 

Al-Qur’an 

Landasan Yuridis 

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional 

2. UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 6 Tahun 2008 tentang kompetensi kepala 

sekolah 

4. Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 31 ayat 1 dan 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 
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Faktor pendukung & Penghambat yang dihadapi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar 

Program Kepala sekolah Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah  dalam 

Meningkatkan Kompetensi profesional Guru di 

SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

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

penelitian yaitu:  

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai. 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Penulis menyimpulkan bahwa etika penelitian merupakan prinsip 

yang harus dipatuhi oleh semua peneliti. Hal ini mencakup prinsip etika dan 

standar etika yang mengatur pelaksanaan penelitian dengan cara yang adil, 

adil dan menghormati hak dan kesejahteraan informan penelitian. Penerapan 

etika dalam penelitian dimulai sebelum proses pengumpulan data 

berlangsung, seperti memperoleh persetujuan penelitian. Hal ini penting 

untuk memastikan penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait tervalidasi. 

Peneliti juga harus menghormati privasi responden. Sebelum 

mendaftarkan seseorang dalam suatu penelitian, peneliti harus mendapatkan 

informed consent dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, 

dan manfaat penelitian. Jika seorang peneliti ingin merekam wawancara atau 

                                                        
1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015). 
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mengambil foto atau video, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari 

informan/peserta. Selanjutnya, peneliti mempunyai kewajiban untuk 

menyembunyikan identitas pelapor. Hal ini terutama berlaku jika informasi 

yang dibagikan bersifat sensitif dan pelapor mungkin berisiko jika 

identitasnya terungkap. Penerapan prinsip etika tersebut dimaksudkan untuk 

melindungi hak dan kesejahteraan narasumber penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif didasarkan pada karakteristik yang memungkinkan 

peneliti untuk menggali makna, pemahaman, dan pengalaman secara 

mendalam, khususnya terkait fenomena sosial atauu perilaku manusia dallam 

konteks tertentu. Penelitian kualitataif dipilih untuk mendapatkan wawasan 

yang mendalam dan kaya akan makna tentang strategi kepemimpinan kepala 

sekolah di SLB, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

peningkatan praktik kepemimpinan dan profesional dalam pendidikan 

khusus. 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwasanya metodologi kualitatif 

merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati.2 Sedangkan 

Moleong, mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian kualitatif 

merupakan penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

disajikan secara deskriptif dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

                                                        
2 Sugiono, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 286 
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konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.3 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwasanya 

penelitian kualitatif adalah secara umum digunakan untuk mengkaji suatu 

fenomena secara holistik dan mendalam dimana data yang diperoleh berupa 

deskriptif sehingga memerlukan analisis secara induktif agar dapat 

menemukan makna sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

yang beralamat di Jl. Daeng Tata Raya, Kel Bonto Duri, Kec. Tamalate, Kota 

Makassar, Prov. Sulawesi Selatan Kode Pos 90243. Alasan peneliti memilih 

lokasi penelitian tersebut. Pertama, sekolah ini merupakan Sekolah Luar 

Biasa (SLB) yang memiliki beberapa jurusan dengan daya tampung yang 

banyak. Kedua, SLB Negeri 1 Makassar merupakan salah satu sekolah 

berkebutuhan khusus di Provinsi Sulawesi Selatan yang berstatus Negeri, 

sehingga lokasi penelitian tersebut menjadi ideal untuk mendapatkan data 

dan informasi terkait strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesional guru dari segi penerapannya. Berdasarkan pada segi 

aksebilitasnya dapat dijangkau oleh peneliti terhadap data dan informasi. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan fenomenologi. 

Menurut Lexy, mengemukakan fenomenologi merupakan studi tentang 

pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu 

                                                        
3 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 

h. 6  
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objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.4 

Sehingga peneliti dapat memaknai bahwa fenomenologi lebih ditujukan 

untuk medapatkan kejelasan suatu fenomena yang terjadi dalam situasi yang 

dialami individu terkait strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesional guru. 

D. Sumber Data 

Sumber data digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh tanpa adanya perantara dalam 

artian peneliti langsung ke sumber utama dari penelitian sebagaimana 

peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan 

yaitu di SLB Negeri 1 Makassar. Informan dalam penelitian ini tentunya 

informan tersebut dianggap lebih mengetahui tentang lingkup penelitian 

penelitian terhadap objek yang ditanyakan peneliti, sehingga peneliti 

mengkaji objek yang diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi informan yaitu 

Kepala SLB Negeri 1 Makassar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan, guru. Adapun alasan peneliti 

menjadikan kepala sekolah sebagai informan karena peranannya langsung 

memimpin dalam Lembaga Pendidikan tersebut, begitupun dengan informan 

wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan yang langsung membantu kepala 

sekolah di Lembaga Pendidikan, dan juga guru sebagai pemeran utama yang 

berhadapan langsung dengan peserta didik. 

                                                        
4 Heldia Oldia Lestari and Dinar Pratama, ‘Problematika Pembelajaran Daring: Studi 

Fenomenologi Pada Siswa SMP/SMA/SD Di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah’, 
Sustainable: Jurnal Kajian Mutu PEndidikan, 4.1 (2021), h. 25. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai 

pendukung data primer yang diperoleh melalui penelusuran beberapa 

referensi buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen ataupun literatur yang ada 

di SLB Negeri 1 Makassar. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang saya 

butuhkan dalam penelitian ini adalah data profil sekolah, data peserta didik, 

data guru/pegawai, serta data yang berkaitan dengan pembelajaran seperti 

RPP, Modul ajar, Projek peserta didik dan lain sebagainya. Sedangkan data 

lainnya berupa gambar pelaksaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

oleh guru dan peserta didik. Adapun alasan saya menjadikan semua dokumen 

tersebut sebagai data sekunder karena disitulah terdapat data-data yang 

dibutuhkan dalam kebutuhan penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang terpenting dalam 

penelitian, karena metode ini merupakan strategi dalam memperolrh data 

untuk mencapai tujuan.5 Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti antara lain sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengambilan data yang kompleks, dimana 

suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis melalui 

pengamatan dan ingatan.6 Dengan demikian, peneliti  langsung terjun ke 

lapangan untuk mengamati objek yang memiliki kaitan dengan penelitian 

guna mengetahui kondisi objektif seputar lokasi penelitian. Dalam observasi 

                                                        
5 Agung Widhi, Zarah Puspitaningtyas Kurniawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Philosophy of Science, vol. 4 (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 81. 
6 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 186 
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yang digunakan peneliti adalah pengamatan terstruktur yang mengacu pada 

panduan observasi yang digunakan untuk mengamati implementasi 

manajemen peserta didik seperti proses pembelajaran dimana peneliti akan 

memasuki kelas dan menyaksikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

tenaga pendidik dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipan dan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Wawancara / Inteview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan, kemudian informan memberikan 

respon balik atas pertanyaan tersebut.  

Adapun Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara mendalam. Menurut Manzilati, mengungkapan bahwa 

wawancara mendalam adalah interaksi yang terjadi antara satu orang 

pewawancara dan satu orang informan, peneliti dapat mempersiapkan guide 

list pertanyaan yang dapat dikembangkan secara fleksibel selama wawancara 

berlangsung.7 Maka, peneliti mangajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan strategi apa yang dilakukan dalam meningkatkan 

profesional guru kepada kepala SLB Negeri 1 Makassar, Wakasek kurikulum 

dan wakasek kesiswaan serta guru dalam meningkatkan profesional tenaga 

pendidik. 

3. Dokumentasi 

Menurut Riyanto dan Hatnawan, mengemukakan Dokumentasi adalah 

data yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu dapat berupa tulisan, 

                                                        
7 Manzaliti, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, Dan Aplikasi 

(Malang: UB Press, 2017), h. 72 
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gambar, karya, hasil observasi atau wawancara.8 Sedangkan menurut Anggito 

dan Setiawan, mengungkapkan dokumentasi merupakan pelengkap metode 

observasi dan wawancara, kemudian dokumen tersebut dianalisis dan 

diuraikan, dibandingkan, dipadukan membentuk kajian sistematis padu dan 

utuh.9 Dokumen meliputi catatan harian, surat-surat, publikasi, laporan 

resmi, catatan program dan lain-lain.10 Maka dari itu peneliti mengumpulkan 

data dengan cara mengumpulkan dokumentasi berupa foto pelaksanaan 

pembelajaran, modul ajar/RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 

juga data profil sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, data guru dan 

pegawai serta sarana dan prasarana di SLB Negeri 1 Makassar kota Makassar. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau digunakan 

untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dalam memecahkan 

permasalahan penelitian guna mencapai tujuan penelitian.11 Berkaitan 

dengan instrumen dalam mengumpulkan data, peneliti langsung bertanya 

kepada informan, mendengarkan, meinta, mengambil data dan informasi 

mengenai penelitian. 

Dalam pengumpulan data dari sumber informasi (informan), sehingga 

peneliti membutuhkan instrumen dalam proses penelitian. Sehingga 

instrumen yang lazim digunakan peneliti sebagai berikut: 

                                                        
8 Riyanto Slamet and Hatmawan Aglis Andhita, Metode Riset Penelitian Kuantitatif 

Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen (Yogyakarta: 
Deepublish, 2020), h. 28  

9 Albi Anggito and Hengki Johan Wijaya, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi 
Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153 

10 Helaluddin and Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Sekolah Tinggi 
Theologia Jaffray, 2019), h. 74 

11 Ahmad Mustamil Khoiron Kusumastuti Adhi, Metode Penelitian Kualitatif, Ed. 
Firatun; Sukarno Annisya (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). 
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1. Pedoman observasi dimana berupa daftar catatan informasi yang perlu 

dikumpulkan dan peralatan dalam mengobservasi objek terkait 

penelitian. 

2. Panduan atau pedoman wawancara pada dasarnya berupa catatan 

pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari 

informan.  

3. Alat rekaman dalam hal ini peneliti menggunakan berbagai alat seperti 

tape recorder, telepon seluler, kamera foto, kamera video untuk 

merekam hasil wawancara mendalam atau observasi. Alat tersebut 

dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan dalam mencatat 

hasil wawancara mendalam.  

G.  Teknik Pengelolaan dan Analisis Data Penelitian 

Teknik pengelolaan data yang digunakan peneliti adalah deskriptif 

kualitatif, sedangkan analisis datanya berupa proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematik dari hasil wawancara, catatan-catatan dan 

bahan-bahan yang dikumpulkan dalam meningkatkan pemahaman terhadap 

semua hal yang dikumpulkan serta memungkinkan penyajian apa yang 

ditemui.12 Tujuan dari analisis data tidak lain guna menyederhanakan data ke 

dalam wujud dan bahasa yang bisa dimengerti serta dipahami.  

Adapun Teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dengan 

berfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data 

                                                        
12 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Alfabeta, 

2015), h. 210 
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yang telah direduksi tersebut bisa memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya serta 

mencarinya bila diperlukan.13 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam artian setelah data direduksi, dalam penelitian 

kualitatif penyajianya dapat dilakukan secara uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data 

memungkinkan dalam kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja, selanjutnya berdasarkan dari apa yang dipahami. 

Kemudian untuk melakukan penyajian data disarankan, selain dalam berupa 

teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa matriks ataupun grafik. 

3.   Penelitian Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 

Pada tahap ketiga ini, dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap maka diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis dan teori.14 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang selanjutnya dilakukan 

teknik pengelolaan data dan analisis data dengan mereduksi data (data 

Reduction) artinya data yang diperoleh dari informan kemudian dicatat apa 

yang dijabarkan lalu disoroti atau mana kata-kata yang berfokus pada hal 

penting kemudian dibuatkan tema. Selanjutnya penyajian data (Data Display) 

dengan membuat kategori sesi poding pemilihan data berdasarkan indikator 

                                                        
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 336 
14 Sugoyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 343 
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kemudian diuraikan secara singkat dan akhir dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

E. Uji Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana menggunakan 

pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti dalam rangka 

mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait pemeriksaan data, 

triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 

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

dan sebagai perbandingan data. Adapun hal-hal lain yang digunakan untuk 

pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan 

teori.15 Dalam hal ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah: 

1) Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang telah 

diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama 

yaitu dengan wawancara secara mendalam.  

2) Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara 

mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Contohnya data yang didapatkan dengan wawancara kemudian di cek 

kembali dengan observasi dan dokumentasi. 

3) Triangulasi waktu dimana pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan atau wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam artian apabila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda, sehingga perlu dilakukan 

secara berulang agar ditemukan kepastian datanya.16 

                                                        
15 Sumasnno Hadi, ‘Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi’, 

Jurnal Ilmu Pendidikan, 22.1 (2016), h. 75. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 274. 
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Berdasarkan hal di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu 

peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berbeda dengan 

pertanyaan yang sama.  Triangulasi teknik, peneliti memperoleh tidak data 

dari wawancara saja tetapi di cek dengan teknik yang berbeda yaitu 

observasi dan dokumentasi. Terakhir triangulasi waktu yaitu apabila 

informan memberikan data belum akurat maka peneliti dapat mendatangi 

kembali informan untuk memperoleh kelanjutan data. 
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BAB IV  

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

PROFESIONAL GURU DI SLB NEGERI 1 

MAKASSAR KOTA MAKASSAR 

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun atas pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung di SLB Negeri 

1 Makassar Kota Makassar mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar sebagai berikut: 

A. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

kompetensi Profesional Guru  

SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar merupakan sekolah ABK 

dimana sekolah tersebut memiliki 5 kekhususan mulai dari anak disabilitas 

penglihatan (Tunanetra), anak disabilitas pendengaran (Tunarungu), anak 

disabilitas intelektual (Tunagrahita), anak disabililitas fisik (Tunadaksa), dan 

autis. Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar ini juga memiliki 4 satuan 

pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA.  

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sebagian besar sangat 

dipengaruhi oleh pemimpin sekolah. Kepala sekolah diharuskan untuk 

mampu berperan aktif dalam mengendalikan, mengembangkan dan 

menjalankan sekolah yang dipimpinnya. Dalam mengendalikan, 

mengembangkan dan menjalankan sekolahnya tentun kepala sekolah harus 

mempunyai sekaligus menerapkan strategi yang tepat sehingga tercapainya 

visi dan misi sekolah.  
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Dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya kepala sekolah 

SLB Negeri 1 Makassar membuat kebijakan yang ditetapkan untuk 

meningkatkan profesional guru. Sebagaimana ungkapan Bapak Andi hamjan, 

kepala SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa:  

Strategi yang di lakukan dalam rangka meningkatkan keprofesional 
guru, kami melihat dahulu arah sekolah mau dibawa kemana, yaitu 
melihat dari tujuannya.  Untuk mencapai tujuan ini maka SDM perlu 
dibangun dan mempersiapkan dengan betul dan baik, misalnya dengan 
mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, 
diklat dan sebagainya guna mencapai tujuan sekolah. Selain itu, dalam 
meningkatkan profesional guru adalah kita tumbuhkan kesadaran 
pentingnya peningkatan kompetensi guru sesuai dengan UU tentang 
guru.17 

Senada dengan itu, Bapak Muhammad Nur selaku wakasek kesiswaan 

di SLB Negeri 1 Makassar kota Makassar, mengungkapkan bahwa:  

“kepala sekolah mengikut sertakan bapak/ibu guru dalam kegiatan 
seminar, pelatihan-pelatihan, diklat yang diadakan oleh dinas 
pendidikan maupun yang diadakan oleh kemenag. terutama 
mengadakan workshop atau pelatihan-pelatihan kepada guru-guru 
yang bukan dari lulusan LB.18 

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Yusliaty selaku guru di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar, beliau mengungkapkan: 

kegiatan seperti KKG saya dan para guru rutin mengikutinya, karena 
disitu kita sebagai guru bisa berkumpul dan berdiskusi dengan guru-
guru dari sekolah lain dan bisa saling tukar ilmu baru. Biasanya yang 
dibahas itu mulai tentang perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, 
dsb dan juga metode-metode pembelajaran, sampai perkembangan 
materi pembelajaran saat ini. Jadi banyak sekali manfaatnya.19 

Berdasarkan dari paparan yang di atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

                                                        
17 A. hamjan, ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
18 Muhammad Nur, ‘Wakasek Kesiswaan’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2023, 

Jam 11:00 - 11:25 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
19 Yusliati, ‘Guru Kelas’, Wawancara Pada Selasa 20 Agustus 2024, Jam 10:00 - 10:30 

WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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meningkatkan profesional guru Kepala sekolah memberi kesempatan para 

guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 

kompetensi dan keprofesional guru, dalam hal ini kepala sekolah mendukung 

para guru yaitu dengan mendelegasikan guru dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan dinas maupun non dinas seperti kegiatan pelatihan-pelatihan, 

seminar, KKG, bimtek, diklat, workshop dan lain sebagainya.  

Selain membuat kebijakan, bentuk strategi dari kepala sekolah SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar yaitu dalam hal penempatan tenaga 

pendidik. Penempatan tenaga pendidik atau guru yang tepat merupakan 

suatu usaha yang dilakukan demi memajukan dan menigkatkan produktivitas 

kerja. Untuk penempatan tenaga pendidik atau guru di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar yaitu dengan kesesuaian latar belakang pendidikan 

dan menempatkan para tenaga kependidikan sesuai dengan minat, 

kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan Bapak A. Hamjan selaku kepala sekolah SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar, belai mengungkapkan bahwa: 

Untuk penempatan tenaga pendidik dan kependidikan di SLB Negeri 1 
Makassar ini kami sesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka 
masing-masing, dan biasanya saya mengutamakan kepada para alumni-
alumni yang berasal dari lulusan-lulusan guru LB. Saya juga 
menempatkan para tenaga kependidikan sesuai dengan minat, dan 
keahlian mereka masing-masing.20 

Senada dengan itu, Ibu Diana Rosalina selaku wakasek kurikulum juga 

sebagai guru di SLB Negeri 1 Makassar, Mengungkapkan bahwa: 

Bersama dengan teman-teman yang lain sebagai tenaga pendidik yang 
dari lulusan LB itu ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing. 
Jadi kami mempunyai kelas masing-masing ada yang dikelas tunanetra, 
tunarungu, tunadaksa dan juga autis. Berbeda dengan guru olahraga 

                                                        
20 A. hamjan ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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dan agama itu mencakup semuanya dan itu memang perlu adanya 
pelatihan yang khusu juga.21 

Pernyataan tersebut sejalan dengan ibu Yusliati, Selaku guru di SLB 

Negeri 1 Makassar, menyatakan bahwa: 

Jadi dalam penempatan tenaga pendidik, bapak kepala sekolah selalu 
mengedepankan pemanfaatan potensi yang ada. Proses ini diawali 
dengan pengumpulan data terkait minat dan kompetensi setiap guru. 
Jadi bapak kepela sekolah selalu membagikan kuisioner atau melakukan 
wawancara secara langsung.22 

Dengan mempertimbangkan kesesuaian latar belakang dan skill yang 

dimiliki dari setiap tenaga pendidik atau guru dengan penempatan ini, akan 

menghindari kesenjangan materi yang disampaikan dan tugas yang akan 

diemban. 

Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru yaitu 

dengan memberi perintah, menegur, mengawasi, menghargai, menerima 

saran, menciptakan disiplin kerja. hal yang dilakukan kepala sekolah seperti 

pengintesifan rapat, yang mana rapat itu sebagai forum untuk mengevaluasi 

berbagai kegiatan, termasuk didalamnya adalah kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. hamjan selaku kepala 

sekolah SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau menyatakan: 

kami mengadakan evaluasi atau rapat di setiap minggunya, untuk 
mengetahui bagaimana perkembangan proses pembelajaran di kelas, 
dan permasalahan yang dirasakan oleh guru, kemudian kita 
musyawarahkan bersama untuk mencari jalan keluar atas 
permasalahan yang dihadapi.23  

Hal ini senada dengan yang di sampaikan Ibu Diana Rosalina selaku 

Wakasek Kurikulum SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau 

mengungkapkan: 

                                                        
21 Diana Rosalina, ‘Wakasek Kurikulum’, Wawancara Pada Selasa 20 Agustus 2024, 

Jam  :05 - :35 WITA Di SLB Negeri 1 Makasssar Kota Makassar. 
22 Yusliati. 
23 A. hamjan. 
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Dari kepala sekolah yang saya ketahui dalam meningkatkan profesional 
guru adalah dengan meningkatkan kedisiplinan bapak/ibu guru, 
misalnya guru harus sesuai dengan kode etik guru. Dan semua itu 
dimulai dari kepala sekolah sendiri, jadi kepala sekolah itu memberi 
contoh pada bapak/ibu guru selain itu beliau juga mengadakan rapat 
dinas secara rutin. Pak A. Hamjan memiliki kemampuan dan keahlian 
dalam berkomunikasi yang baik untuk memimpin SLB Negeri 1 
Makassar Kota Makassar ini, dilihat dari cara beliau dalam memecahkan 
permasalahan dengan bijaksana, tenang dan sabar, beliau juga 
menerima kritik dan saran dari para guru dan staff sehingga beliau 
mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusannya.24 

Pada saat observasi, peneliti melihat kepala Sekolah sedang berkeliling 

Sekolah memantau kondisi SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, adakah 

kelas yang tidak diisi oleh guru atau adakah guru yang belum masuk. Yang 

kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak A. Hamjan selaku kepala 

sekolah, beliau menyatakan:  

Pengawasan secara langsung itu sangat penting dalam upaya 
mengoptimalkan kinerja guru. Terus dipantau kinerjanya mulai dari 
kedisiplinan dan cara mengajar.25 

Berdasarkan dari paparan yang di atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesional guru. Kepala sekolah melakukan evaluasi yang 

intens dengan mengadakan rapat mingguan melalui forum ini masing-masing 

tenaga pendidik (guru) memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai 

ide, gagasan, kritik, saran, pandangan, dan pendapat secara langsung terkait 

dengan masalah kegiatan belajar mengajar (KBM) khususnya, dan masalah-

masalah yang lain. Maka hal ini dapat menghasilkan kinerja guru yang lebih 

maksimal dan optimal dalam kegiatan belajar mengajar. 

Strategi yang terakhir yaitu menjaga kedisiplinan tenaga pendidik 

                                                        
24 Diana Rosalina. 
25 A. hamjan. 
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dalam hal ini guru yang ada di SLB Negeri Makassar Kota Makassar. Jadi, jika 

ada guru yang kurang disiplin dalam artian melanngar peraturan. Langkah 

strategis yang diambil oleh kepala sekolah yaitu, memberikan peringatan dan 

teguran terlebih dahulu. Teguran ini hanya bersifat ajakan, nasihat tentang 

tugas dan tanggung jawab meraka masing-masing. Ketika guru terlambat ke 

kelas, maka dalam kesempatan tersebut disampakaikan untuk tidak 

terlambat lagi dalam mengajar di lain waktu. Selain punishment, tentunya 

kepala sekolah juga memberikan reward atau hadiah bagi tenaga pendidik 

atau guru yang ada di SLB Negeri 1 Makassar.  

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak A. Hamjan 

Selaku Kepala sekolah SLB Negeri 1 Makassar, beliau mengungkapkan bahwa: 

Untuk menjaga kedisiplinan guru, kami menerapkan beberapa strategi 
yang terencana dan berkesinambungan. Pertama, kami menetapkan 
regulasi yang jelas mengenai waktu kerja, tanggung jawab, dan etika 
professional. Semua tenaga pendidik diberi pemahaman yang baik 
tentang peraturan ini melalui sosialisaasi rutin. Kedua, kami 
menerapkan system pengawasan yang efektif. Seperti pencatatan 
absensi dan evaluasi kinerja secara berkala. Kami juga sering 
mengadakan evaluasi   atau rapat setiap minggunya, untuk mengetahui 
bagaimana perkembangan proses pembelajaran, dan permasalahan 
yang dirasakan oleh guru. Kaitannya dengan reward itu pasti setiap 
tahun kami berikan sebagai bentuk apresiasi atau hadiah kepada guru 
yang disiplin dan bisa menjadi contoh yang baik bagi yang lain.26 

Senada dengan itu, Bapak Muhammad Nur selaku wakasek kesiswaan di 

SLB Negeri 1 Makassar, menyatakan bahwa: 

Dalam meningkatkan kedisiplinan guru, kepala sekolahh menciptakan 
budaya kerja yang positif dengan memberikan penghargaan kepada 
tenaga pendidik yang menunjukkan sikap disiplin tinggi dan dedikasi. 
Penghargaan ini bisa berupa pengakuan di acara sekolah atau insentif 
tertentu, yang diharapkan dapat memotivasi seluruh tenaga pendidik 

                                                        
26 A. hamjan ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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untuk lebih disiplin.27 

Beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang 

meliputi penetapan regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta 

penciptaan budaya kerja yang positif dengan penghargaan bagi guru yang 

disiplin. hal tersebut untuk meningkatkan kedisiplinan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Karena seorang guru harus menjadi sosok teladan 

yang baik bagi seluruh siswa. Selain adanya punishment, kepala sekolah juga 

mengimbanginya dengan memberi reward atau hadiah untuk tenaga 

pendidik dan kependidikan yang bisa menjadi teladan yang baik bagi warga 

sekolah lainnya. 

Strategi kepala sekolah dalam mencapai Kerjasama dari para rekan 

atau anggota dalam mencapai tujuan sekolah adalah strategi 

Transformasaional dimana pendekatan yang digunakan kepala sekolah yaitu 

untuk menginspirasi dan memotivasi para guru dan staf agar bekerja dengan 

lebih kreatif, proaktif, dan berdikasi tinggi. kepala sekolah juga melibatkan 

guru dan membuka diskusi yang rutin, seperti rapat bulanan. Serta 

menyediakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru. 

B. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional 

Guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

Manajemen dalam pendidikan modern, kepala sekolah setidaknya harus 

mempunyai peran dan mampu berfungsi dalam hal ini sebagai educator, 

leader, supervisor, administrasi dan motivator. Adapun penjabaran dari tugas 

dan fungsi kepala sekolah adalah: 

1. Kepala sekolah sebagai pemimpin (Leader) 

                                                        
27 Muhammad Nur, ‘Wakasek Kesiswaan’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2023, 

Jam 11:00 - 11:25 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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Kepala sekolah sebagai leader memegang peran penting dalam 

perkembangan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah hendaknya memiliki 

jiwa kepemimpinan untuk mengatur para guru dan pegawai sekolah lainnya. 

Dalam kaitan ini, kepala sekolah tidak mengatur guru saja, melainkan juga 

hubungan sekolah dengan Masyarakat dan orang tua siswa. Jadi, tercapai 

tidaknya tujuan sekolah sepenuhya tergantung kebijaksanaan yang 

diterapkan kepala sekolah terhadap personil sekolah. 

Pemimpin dalam lingkup pendidikan, sebagai leader kepala sekolah 

diharapkan untuk terus memegang peran aktif dalam mengembangkan dan 

menjalankan sekolah yang dipimpinnya dengan berbagai program yang 

digunakan oleh kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar dilakukan dengan 

berbagai macam cara. Peran atau Upaya yang ditempuh kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesional guru. Pada wawancara peneliti dengan 

bapak A. Hamjan selaku kepala sekolah di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar, beliau menyatakan bahwa: 

Untuk mewujudkan tujuan sekolah tentu saja ada program-program 
yang sudah saya susun baik itu mulai dari program semester, program 
tahunan. Berbagai program ini tentu saja berkesinambungan antara 
satu dengan yang lainnya. Saya berharap program-program yang telah 
kami susun secara bertahap ini dapat berjalan lancarr dan bisa 
mengembangkan sekolah ini menjadi lebiih baik lagi. Jadi kami 
berkomitmen untuk meningkatkan profesional guru di SLB memlalalui 
beberapa program seperti: 1) Pelatihan Berkala, dimana kami 
mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala yang berfokus 
pada pengembangan keterampilan mengajar, 2) Mentoring & 
bimbingan, jadi program ini diimplemntasikan untuk memberikan 
dukungan dan bimbingan kepada guru, terutama yang baru bergabung, 
3) Forum diskusi professional, kami mengadakan forum diskusi rutin 
dimana guru dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang 
mereka temui di lapangan. 4)Studi banding ke SLB lain, jadi kami 
melakukan studi banding dan kunjungan ke SLB lain sehingga memberi 
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kesempatan kepada guru untuk belajar dan menapat pengalaman dari 
sekolah lain, 5) Evalusi dan Umpan Balik: kami melakukan evauasi 
kinerja guru secara berkala dan memberikan umapn balik yang 
konstruktif, 6) partisipasi dalam seminar dan konferensi kelas: 
mendorong guru untuk mengikuti seminar dan lain-lain, 7) dan yang 
terakhir adalah program penelitian Tindakan kelas: mendorong guru 
untuk melakukan Tindakan kelas sebagai cara untuk mengeksplorasi 
metode pengajarn yang efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan 
siswa berkebutuhan khusus.28  

Senada dengan itu, bapak Sederhana Ali sebagai Ketua Komite di SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau mengungkapkan bahwa: 

Setiap awal semester bapak kepala sekolah selalu mengadakan rapat 
dan juga mengundang kami sebagai perwakilan orang tua siswa untuk 
membahas tentang rencana program-program maupun kegiatan-
kegiatan yang akan dijalankan selama satu semester kedepan. Belaiu 
juga membagikan tugas kepada guru-guru supaya dapat 
mempersiapkan program-program tersebut sesuai dengan 
bidangnya.29 

Pernyataan itu sejalan dengan Bapak Muhammad Nur, selaku wakasek 

kesiswaan beliau menyatakan: 

Tahap awal dari upaya yang dilakukan kepala sekolah itu dengan 
melakukan survey dan dan diskusi dengan para guru untuk membahas 
program-program yang akan dijalankan kedepannya. Kepala sekolah 
dan para guru juga membahas mengenai tantangan yang mereka 
hadapi dalam pengajaran serta dimana mereka merasa perlu 
peningkatan.30 

Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus 

terhadap pengembangan program-program dan kegiatan belajar di 

sekolahnya tentu saja akan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki 

para guru. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang 

                                                        
28 A. hamjan ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
29 Sederhana Ali, ‘Komite Sekolah’, Wawancara Pada Kamis, 22 Agustus 2024, Jam 

1:20 -2:00 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
30 Muhammad Nur. 
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harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

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

seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas 

kepada guru untuk dapat melaksanakann kegiatan pengembangan profesi 

melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.31 

2. Kepala sekolah sebagai pendidik (Educator) 

Menjalankan fungsinya sebagai Educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesional tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada 

warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan.32 

Sebagai educator, kepala sekolah harus selalu berupaya 

meningkatkann kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam 

hal ini bapak A. hamjan sebagai kepala sekolah selalu berupaya untuk 

memberikan bimbingan kepada para guru. Sebagaimana yang diutarakan 

oleh bapak A. hamjan selaku kepala sekolah, beliau menyatakan:  

Salah satu upaya yang saya lakukan untuk meningkatkankan kualitas 
pembelajaran guru-guru disini adalah dengan memberikan 
pembinaan kepada guru-guru tentang bagaimana dalam menyusun 
silabus dan RPP sesuai dengan prinsip-prinsipnya, membimbing guru-
guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan 
peserta didiknya, hingga bimbingan dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran baik didalam maupun didalam kelas. Selain itu saya juga 
tidak lupa untuk selalu memotivasi para guru supaya dapat 
memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran.33 

                                                        
31 Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017). 
32 Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: Rosda Karya, 2017). 
33 A. Hamjan ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 
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Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Diana Rosalina selaku 

Wakasek Kurikulum, beliau menyatakan: 

Biasanya bapak kepala sekolah evaluasi pembelajaran, kemudian 
evaluasi tersebut bapak kepala sekolah memberikan bimbingan 
terhadap kekurangan-kekurangan pada saat melaksanakan 
pembelajaran. Tidak hanya itu, bapak kepala sekolah juga selalu 
memberikan bimbingan terkait dengan perangkat pembelajaran. 
Mulai program tahunan, program semester, silabus, RPP, hingga 
evaluasi.34 

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Yusliaty, selaku guru di SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau manyatakan: 

Sebagai seorang guru, saya merasakan berbagai upaya yang dilakukan 
oleh kepala sekolah dalam meningkatkan profesional kami. Salah satu 
langkah awal yang paling berdampak adalah pengadaan program 
pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan kami. Kepala 
sekolah melakukan survei untuk mengetahui area yang perlu kami 
tingkatkan, sehingga pelatihan yang diadakan benar-benar relevan 
dan sesuai dengan tantangan yang kami hadapi di kelas.35 

Selain memberikan bimbingan kepada para guru, Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan profesional guru adalah dengan 

mengikut sertakan guru-guru dalam kegiatan pelatihan-pelatihan. 

Sebagaimana diutarakan oleh bapak A. hamjan selaku kepala sekolah, beliu 

mengungkapkan: 

Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru-guru disini, 
kami selalu ikutkan guru-guru mengikuti pelatihan-pelatihan maupun 
workshop. Karena dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, 
guru-guru yang belum begitu menguasai administrasi dengan baik, 
seperti silabus, RPP, dan termasuk metode mengajar bagi guru-guru 
yang bukan dari lulusan LB agar menjadi mampu dan bisa. Hal itu 
dilakukan agar guru-guru lebih kreatif dan inovatif lagi dalam 

                                                                                                                                                        
10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar.. 

34 Diana Rosalina. 
35 Yusliati. 
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menyampaikan materi pada siswa-siswinya.36 

Pelatihan dan pembinaan tersebut dilakukan dilingkungan sekolah 

dan di luar sekolah. Ibu Yusliayati selaku guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar, Menyatakan: 

Untuk pelatihan sendiri, saya salalu diikut sertakan oleh bapak kepala 
sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu dalam bentuk 
workshop maupun seminar dan bimtek. Dari situ juga saya bisa lebih 
tahu tentang perkembangan metode-metode pembelajaran yang bisa 
saya terapkan pada anak-anak dikelas, seperti kita tau siswa di SLB ini 
berbeda dengan siswa-siswa di sekolah pada umunya. Artinya, guru-
guru disini tidak hanya pandai dalam memberikan pelajaran tapi juga 
butuh kesabaran yang ekstra.37 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Muhammad Nur selaku 

Wakasek Kesiswaan di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau 

mengungkapkan: 

Usaha yang kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan profesional 
guru-guru disini itu dimana beliau selalu mengikut sertakan para 
guru-guru pada pelatihan workshop atau pelatihan di dalam maupun 
diluar sekolah. Hal ini bertujuan utuk memberikan pembekalan bagi 
guru-guru disini terkait dengan administrasi dan rancangan-
rancangan pembelajaran.38 

Disamping pelatihan atau workshop, kegiatan-kegiatan seperti KKG, 

Bimtek, seminar, pelatihan dll. Hal ini membantu para guru-guru untuk dalam 

meningkatkan kemampuan dalam penggunaan metode Ketika mengajar di 

kelas dan kelengkapan administrasi.  

Senada dengan itu ibu Yusliati selaku guru di SLB Negeri 1 Makassar 

                                                        
36 A. Hamjan ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
37 Yusliati. 
38 Muhammad Nur, ‘Wakasek Kesiswaan’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2023, 

Jam 11:00 - 11:25 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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Kota Makassar, beliau mengungkapkan: 

Kalau kegiatan seperti KKG saya rutin mengikutinya, karena disitu 
saya bisa berkumpul dan berdiskusi dengan guru-guru dari sekolah 
lain dan bisa saling tukar ilmu baru. Biasanya yang dibahas itu mulai 
tentang perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus dan juga metode-
metode pembelajaran untuk ABK, sampai perkembangan materi 
pembelajaran saat ini, jadi banyaj sekali manfaat yang kami 
dapatkan.39 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bawa kepala 

sekolah sebagai educator adalah dengan memberikan bimbingan kepada 

guru, mengikut sertakan para guru dalam kegiatan pelatihan-palatihan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Upaya kepala sekolah 

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di bidang pembelajaran 

sehingga guru-guru dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik secara 

optimal. 

3. Kepala sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. 

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi 

sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola 

administrasi kauangan.40 

Kepala sekolah sebagai administrator bertanggung jawab terhadap 

kelancaran pelaksanaan penddidikan dan pengajaran di sekolahnya. Kepala 

sekolah selalu berusaha agar segala sesuatu disekolahnya berjalan lancar. Hal 

                                                        
39 Yusliati, ‘Guru Kelas’, Wawancara Pada Selasa 20 Agustus 2024, Jam 10:00 - 10:30 

WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
40 Hamidah D and Julkifli, ‘Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dan Supervisor Di 

Lingkungan Sekolah’, Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, 10.2 (2021), 41, 
https://doi.org/10.37755/jsap.v10i2.518. 
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tersebut mencakup seluruh kegiatan sekoah, seperti belajar mengajar, 

kesiswaan, personalia, sarana prasarana, ketaausahaan dan keuangan serta 

mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebagai kepala sekolah 

bapak A. Hamjan Ketika ditanya dalam wawancara, beliau menyatakan:  

Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa peran saya sebagai 
administrator sangat penting dalam meningkatkan profesional guru. 
Salah satu langkah awal yang saya lakukan adalah merancang 
kebijakan yang mendukung pengembangan profesional. Saya 
melakukan analisis kebutuhan untuk memahami tantangan yang 
dihadapi oleh para guru, sehingga program pelatihan yang kami 
adakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, Selain itu, saya 
mengatur program mentoring di mana guru yang lebih 
berpengalaman dapat membimbing rekan-rekan mereka yang baru. 
Program ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan diri dan 
keterampilan pengajaran..41 

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Diana Rosalina selaku 

Wakasek Kurikulum, beliau mengungkapkan bahwa: 

Tugas saya disini sebagai waka kurikulum salah satunya adalah 
membantu bapak kepala sekolah dalam menyusun kurikulum sekolah 
dan juga setiap sebelum mengadakan suatu kegiatan di sekolah, bapak 
kepala sekolah, bapak kepala sekolah selalu melakukan rapat 
koordinasi dengan para guru untuk membagi tugas kepadda masing-
masing guru. Juga, kepala sekolah selalu mendorong kolaborasi antar 
guru dengan membentuk kelompok kerja yang fokus pada 
pengembangan materi ajar dan evaluasi pembelajaran. Melalui diskusi 
dan sharing pengalaman dalam kelompok ini, kami dapat saling 
belajar dan memperbaiki praktik pengajaran kami. 42 

Hal ini juga diungkapkan ibu Yusliaty selaku guru di SLB Negeri 1 

Makassar kota Makassar, beliau menyatakan: 

Salah satu langkah signifikan yang diambil bapak kepala sekolah 
adalah pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan 

                                                        
41 A. Hamjan, ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
42 Diana Rosalina. 
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kompetensi guru. Kepala sekolah juga mendorong kolaborasi di antara 
kami dengan membentuk kelompok kerja yang fokus pada 
pengembangan kurikulum. Ini memberi kami kesempatan untuk 
berbagi ide dan strategi yang telah terbukti efektif, yang pada akhirnya 
meningkatkan kualitas pengajaran kami secara keseluruhan. 

Peran kepala sekolah sebagai administrator dilaksanakan Bapak 

kepala sekolah SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar dengan menyusun 

struktur organisasi sekolah dan mendelegasikan tugas-tugas serta wewenang 

kepada setiap anggota sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sehingga 

tidak terjadi tumpeng tindih dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.  

Jadi, dapat di ambil Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa kepala 

sekolah sebagai administrator diantaranya adalah kepala sekolah sebagai 

administrator diantaranya adalah kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

dalam hal mengelola administrasi sekolah seperti menyusun kurikulum 

sekolah, struktur organisasi sekolah, hingga Menyusun administrasi. 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Supervisi merupaakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan 

untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif. Fungsi pengawasan atau supervise dalam 

pendidikan bukan hanya sekedar control melihat apakah kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digaris, tetapi 

lebih dari itu. Supervisi mencakup penentuan kondisi atau syarat personil 

maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar 

yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu.43 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor, bapak A. Hamjan 

sebagai kepala sekolah tidak menjalankannya dengan sendirian, tetapi 

                                                        
43 Kurniati Kurniati, ‘Pendekatan Supervisi Pendidikan’, Idaarah: Jurnal Manajemen 

Pendidikan, 4.1 (2020), 52 <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.7894>. 



105 
 

 

dibantu oleh beberapa guru senior untuk melaksanakan supervisi terhadap 

guru lainnya. Bentuk supervisi yang dilakukan bapak kepala sekolah adalah 

dengan mengunjungi kelas-kelas dan memantau mentode mengajar para 

guru. Sebagaimana diungkapkan bapak A. Hamjan sekalu kepala sekolah, 

Beliau menyatakan: 

Untuk supervisi kita lakukan setiap bulan, yaitu untuk mengetahui 
sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang selama ini berlangsung. 
Salah satu pendekatan yang saya terapkan adalah dengan melakukan 
observasi kelas secara rutin. Observasi ini bukan hanya untuk menilai 
kinerja, tetapi lebih untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. 
Dengan cara ini, saya dapat membantu guru mengidentifikasi 
kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta menawarkan 
dukungan yang sesuai, Selain itu, saya mendorong pengembangan 
profesional melalui program mentoring. Dalam program ini, guru yang 
lebih berpengalaman membimbing rekan-rekan mereka yang baru. Ini 
tidak hanya memperkuat keterampilan mengajar, tetapi juga 
memperkuat rasa kebersamaan dan dukungan di dalam tim.44 

Senada dengan itu Bapak Muhammad Nur selaku Wakasek Kesiswaan 

SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliu menyatakan: 

peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat berpengaruh dalam 
meningkatkan profesional guru. Salah satu langkah yang paling efektif 
adalah melalui observasi kelas yang dilakukan secara rutin. Dalam 
observasi ini, kepala sekolah tidak hanya mengevaluasi kinerja 
pengajaran, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan 
spesifik. Hal ini sangat membantu kami sebagai guru untuk 
memahami apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, Kepala 
sekolah juga mendorong dialog terbuka setelah observasi, di mana 
kami bisa mendiskusikan tantangan yang kami hadapi dan berbagi 
strategi yang telah berhasil. Suasana yang dibangun adalah suasana 
saling mendukung, di mana setiap guru merasa dihargai dan 
didengarkan. Ini membuat kami lebih percaya diri untuk mencoba 
metode pengajaran baru dan berinovasi.45 

                                                        
44 A. Hamjan, ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
45 Muhammad Nur. 
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Hal ini senada dengan pernyataan ibu Yusliaty selaku guru di SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau mengungkapkann: 

Sebagai seorang guru, saya merasakan dampak positif yang signifikan 
dari peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan 
profesional kami. Salah satu hal yang paling membantu adalah 
rutinitas observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam 
setiap observasi, kepala sekolah tidak hanya menilai kinerja 
pengajaran, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif. 
Saya merasa bahwa masukan yang diberikan sangat spesifik dan 
langsung dapat diterapkan, sehingga saya bisa segera melakukan 
perbaikan dalam metode pengajaran saya, Kepala sekolah juga 
berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang 
relevan dengan kebutuhan kami. Dengan melibatkan kami dalam 
proses perencanaan pelatihan, kami dapat memastikan bahwa materi 
yang disampaikan benar-benar aplikatif dan sesuai dengan konteks 
kelas kami. Ini sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan 
dan pengetahuan kami sebagai pendidik..46 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa tugas kepala sekolah 

sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuannya menyusun dan 

melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. 

Dengan adanya supervisi tersebut kepala sekolah dapat mengetahui sejauh 

mana pelaksanaan pembelajaran di kelas yang kemudian dievaluasi dan 

mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. 

5. Kepala sekolah sebagai motivator 

Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai motivator dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan 

memberikan inspirasi kepada guru dan staf, kepala sekolah dapat mendorong 

mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Melalui komunikasi yang 

efektif, pemimpin pendidikan ini mampu membangun semangat kolaborasi 

                                                        
46 Yusliati, ‘Guru Kelas’, Wawancara Pada Selasa 20 Agustus 2024, Jam 10:00 - 10:30 
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dan inovasi di antara seluruh anggota sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga 

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang 

dihadapi oleh guru dan staf, serta menyediakan dukungan yang diperlukan 

untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, kepala sekolah 

berperan sebagai pendorong perubahan dan pengembangan, yang tidak 

hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter 

dan motivasi individu di dalam komunitas sekolah.47 

Memotivasi guru dan tenaga pendidik dapat mendorong efektifitas 

pencapaian tujuan sekolah, karena dengan memotivasi tersebut guru dan 

karyawan akan senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan 

serta kompetensinya baik prestasi maupun kinerjanya sebagaimana 

diungkapkan oleh bapak A. Hamjan selaku Kepala sekolah, beliau menytakan: 

Pemberian dorongan dan motivasi pada guru-guru itu sangat penting, 
tujuannya agar saya sebagai kepala sekolah dapat memberikan 
semangat bagi guru-guru agar dapat meningkatkan kinerjanya. 
langkah utama yang saya ambil adalah menciptakan lingkungan yang 
positif dan mendukung di sekolah. Saya percaya bahwa suasana yang 
kondusif dapat mendorong guru untuk berkembang dan berinovasi 
dalam praktik mengajar mereka. Biasanya kami lakukan sharing kecil-
kecilan untuk mendengarkan apa saja keluhan dan kesulitannya 
selama proses pembelajaran di kelas, kemudian dari situlah kami bisa 
berikan motivasi bagi guru-guru yang mengalami kesulitan tersebut. 
Melalui pendekatan ini, saya berharap dapat membangun budaya 
profesional yang kuat di sekolah. Saya percaya bahwa ketika guru 
merasa didukung dan termotivasi, mereka akan lebih berkomitmen 
untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, yang pada akhirnya 
akan berdampak positif pada siswa dan sekolah secara keseluruhan.48 

Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhammad Nur selaku wakasek 

                                                        
47 Muhammad Rifki Solana and Dea Mustika, ‘Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader 

Dalam Pendidikan’, Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4.1 (2023), 406–18 
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.231>. 

48 A. Hamjan, ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 
10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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kesiswaan, beliau mengungkapkan: 

Kalau kepala sekolah sendiri sering memberikan motivasi untuk saya 
dan para guru lainnya, supaya para guru bisa lebih mningkatkan 
kinerjanya dalam mendidik anak didik di sekolah kami yang 
berkebutuhan khusus. Kepala sekolah juga sangat mendukung 
partisipasi kami dalam pelatihan dan seminar. Dengan memberikan 
informasi tentang peluang pengembangan profesional dan membantu 
kami dalam proses pendaftaran, beliau memastikan bahwa kami 
memiliki akses untuk terus belajar dan berkembang, dari semua 
dukungan dan motivasi dari kepala sekolah, kami sebagai guru merasa 
lebih percaya diri dan berkomitmen untuk meningkatkan profesional 
kami. Saya yakin bahwa ketika kami termotivasi dan merasa dihargai, 
kami akan lebih mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan 
berdampak positif bagi siswa.49 

Senada dengan itu ibu yusliaty selaku guru di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota Makassar, beliau menyatakan:  

hal yang paling berharga adalah usaha beliau untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung dan inspiratif. Dalam setiap pertemuan, 
kepala sekolah selalu mengingatkan kami tentang pentingnya peran 
kami dalam pendidikan dan bagaimana setiap usaha yang kami 
lakukan dapat mengubah hidup siswa. Kepala sekolah juga sering 
memberikan penguatan positif melalui penghargaan dan pengakuan 
terhadap usaha yang kami lakukan. Dengan merasa dihargai, kami 
semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. 
Semua upaya ini menciptakan suasana kerja yang saling mendukung, 
di mana setiap guru merasa berdaya untuk terus meningkatkan 
profesional mereka.50 

Adanya dorongan dan motivasi dari kepala sekolah mampu 

memberikan semangat yang lebih bagi para guru untuk meningkatkan 

kinerjanya. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan inspiratif, 

kepala sekolah mendorong guru untuk berbagi pengalaman dan tantangan, 

sehingga membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung. Juga adanya 

                                                        
49 Muhammad Nur, ‘Wakasek Kesiswaan’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2023, 

Jam 11:00 - 11:25 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
50 Yusliati. 



109 
 

 

sharing sesama guru dan saling memotivasi satu dengan yang lain agar 

mampu meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Profesional 

Guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pedukung adalah sekumpulan faktor yang memperlancar dan 

mempercapat dalam meningkatkan profesional guru atau tenaga pendidik. 

Dari dampak atau implikasi yang sudah bagus sesuai dengan yang diinginkan. 

Terdapat faktor yang menentukan keberhasilan implikasi yang berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Hamjan selaku kepala 

sekolah SLB Negeri 1 Makassar, Beliau Menyatakan: 

Faktor pendukung dalam meningkatkan profesional guru tentunya 
banyak dari guru-guru kami yang sudah kompeten dibidangnya, 
artinya meraka ini yang sudah matang dibidangnya bisa saja 
memberikan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan sesama guru. 
Sarana prasarana yang sudah memadai, tetapi perlu kita ketahui 
bahwa sarana yang ada disekolah kami ini berbeda dengan sekolah 
pada umumnya. Tingkat pendidikan guru yang semakin tinggi, jadi ada 
beberapa guru disekolah kami yang melanjutkan pendidikan ke 
jenjang S2 bahkan sampai S3.51  

Senada dengan itu Bapak Muhammad Nur, selaku wakasek kesiswaan, 

mengungkapkan bahwa: 

Salah satu faktor pendukung di sekolah kami ada fasilitasnya yang 
sudah memadai seperti Gedung belajar, kelas, ruang pelatihan AKB 
dengan berbagai tiingkatan, dan bapak ibu guru saling membantu satu 
sama lain atau saling sharing ilmu yang dimiliki. Guru-guru yang ada 
di SLB ini dapat dikatakan kemampuan mengajarnya sudah sangat 

                                                        
51 A. Hamjan, ‘Kepala Sekolah’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jam 10:15 - 

10:45 WITA di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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baik dikarenakan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.52 

Kemudian Ibu Yusliaty, selaku guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar menambahkan pendapat, beliau menyatakan: 

Faktor pendukung itu dapat dibantu oleh TU dalam menerima 
informasi yang berkaitan dengan workshop dan pelatihan lainnya, 
fasilitas sekolah yang mendukung dan juga kepemimpinan kepala 
sekolah yang professional sangat menjadi pengaruh baik untuk bapak 
ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Kedisiplinan diri 
sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih 
efektif.53 

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa faktor 

pendukung yang dapat meningkatkan profesional guru adalah faktor dari 

pemimpinnya yaitu kepala sekolah itu sendiri. Saling support dengan para 

guru dan juga yang terpenting fasilitas sekolah yang sudah memadai. 

2. Faktor Penghambat 

Meningkatkan profesional guru bukanlah hal yang mudah untuk 

dilaksanakan. Tentunya harus ada dukungan dari semua pihak serta 

hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan kepala sekolah 

dalam perannya untuk meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesional guru. Sebagaimana disampaikan oleh 

kepala sekolah bapak A. Hamjan, beliau menyatakan bahwa: 

ada beberapa kendala yang dirasakan, salah satunya yaitu 
kesenjangan antara guru muda dengan guru senior dalam 
pengetahuan mereka terutama dalam bidang IT. Dalam hal ini guru 
muda lebih mampu mengikuti perkembangan pendidikan seperti 
halnya dengam perkembangan pendidikan yang berbasis IT, Selain itu, 
faktor waktu juga menjadi kendala. Dengan jadwal yang padat, 

                                                        
52 Muhammad Nur, ‘Wakasek Kesiswaan’, Wawancara Pada Senin, 19 Agustus 2023, 

Jam 11:00 - 11:25 WITA Di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar. 
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terkadang sulit untuk menyisipkan kegiatan pengembangan 
profesional dalam rutinitas harian. Beberapa guru mungkin merasa 
terbebani oleh tuntutan pekerjaan mereka, sehingga kurang 
termotivasi untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan 
lainnya.54 

Kendala yang menghambat usaha kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesional guru sebagaimana yang diutarakan kepala sekolah yaitu aspek 

kompetensi guru dalam pengetahuan dan perkembangan yang berbasis IT, 

juga terkendala di jadwal yang padat yang kadang mengakibatkan sulit untuk 

menyisipkan waktu. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak 

Muhammad Nur selaku wakil kesiswaan, menyatakan bahwa: 

Untuk kendala yang menghambat yaitu dari aspek pengetahuan guru, 
seperti guru muda lebih cepat dalam menyesuaikan keadaan 
perkembangan pendidikan terutama dalam bidang IT. Sedangkan, 
guru senior masih kurang memahami tentang hal itu. Selain itu, waktu 
juga menjadi kendala yang signifikan. Dengan jadwal harian yang 
padat, banyak guru yang merasa sulit untuk menyisihkan waktu untuk 
mengikuti kegiatan pengembangan profesional. Hal ini bisa 
menyebabkan rasa jenuh dan kurangnya motivasi untuk memperbarui 
metode pengajaran mereka.55  

Senada dengan itu, ibu yusliaty selaku guru di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota makassar, beliau menyatakan: 

Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa ada beberapa faktoor 
yang menjadi penghambat yang dihadapi kepala sekolah dalam 
meningkatkan profesional kami. Salah satu tantangannya adalah 
keterbatasan di IT, jadi ada beberapa teman-teman guru yang masih 
belum menguasai tekhnologi. masalah waktu juga sering menjadi 
kendala. Dengan jadwal yang padat, banyak guru merasa kesulitan 
untuk menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengembangan 
profesional. Ini dapat membuat kami merasa jenuh dan kurang 
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termotivasi untuk memperbarui metode pengajaran kami.56 

Kendala lainnya yaitu dari peserta didik di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota Makassar ini ada beberapa peserta didik yang kurang mendapat 

perhatian dari orang tuanya, sehingga menyebabkan rendahnya minat siswa 

ABK terhadap pelajaran. Hal ini dituturkan oleh bapak A. Hamjan selaku 

kepala sekolah, biliau menyatakan: 

 

Di SLB Negeri 1 Makassar ini ada beberapa peserta didik yang masih 
kurang mendapatkan perhatian dari orang tua meraka. Dukungan dari 
orang tua meraka sangat minim sekali untuk memberikan motivasi 
kepada anaknya untuk belajar, sehingga yang terjadi anak tersebut 
menjadi kurang semangat dalam belajar.57  

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Diana Rosalina 

selaku wakasek kurikulum sekaligus guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar, beliau mengungkapkan bahwa:  

Beberapa siswi disini ada yang kurang mendapatkan perhatian dari 
orang tua mereka. Orang tua terkesan masih kurang peduli terhadap 
pendidikan anaknya, jadi beberapa ABK di SLB ini menjadi kurang 
semangat dalam belajar. Hal inilah yang membuat ABK kurang fokus 
terkait materi yang diajarkan.58 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang menghambat kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru 

adalah kurangnya beberapa guru senior dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dibidang IT. Masalah waktu juga sering menjadi 
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kendala, dengan jadwal yang padat banyak guru merasa kesulitan dalam 

menyisihkan wakyunya. Selain itu, kendala lainnya adalah ada beberapa 

siswa ABK yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Sehingga siswa 

tersebut Ketika disekolah kurang fokus dan kesulitan dalam mengikuti 

Pelajaran. 

Maka dari itu kepala sekolah memiliki solusi dalam mengatasi 

kendala-kendala tersebut. Seperti yang disampaikan oleh bapak A. Hamjan 

selaku kepala sekolah di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau 

menyatakan:  

Dalam mengatasi hal ini, saya bekerja sama dengan para guru dengan 
saling membantu satu sama lain dan mendorong para guru untuk 
terus meningkatkan kompetensi agar mempunyai keterampilan yang 
baik dalam pengajaran, Untuk mengatasi masalah waktu, saya 
berupaya menjadwalkan kegiatan pengembangan profesional di luar 
jam sekolah atau pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu 
proses belajar mengajar. Dengan memberikan fleksibilitas dalam 
penjadwalan, kami berharap lebih banyak guru dapat berpartisipasi 
tanpa merasa terbebani.59 

Hal ini senada dengan yang dituturkan ibu Yusliati selaku guru di SLB 

negeri 1 Makassar Kota Makassar, beliau mangungkapkan bahwa: 

Ada dorongan dari kepala sekolah dan guru-guru disini yaitu saling 
bantu satu sama lain, jadi kalua ada guru yang mengalami kesulitan 
dalam administrasi pembelajaran atau tentang IT, guru yang lain 
membantu untuk mengajari guru yang kesulitan itu tadi. Selain itu, 
guru-guru disini juga saling memberi motivasi dan masukan agar kita 
semua bisa saling intropeksi diri untuk menjaddi lebih baik lagi. 
Mengenai waktu, kami merasa bahwa penjadwalan kegiatan 
pengembangan profesional perlu dilakukan dengan lebih fleksibel. Jika 
kepala sekolah dapat mengatur waktu pelatihan di luar jam sekolah 
atau pada hari yang tidak mengganggu proses belajar mengajar, hal ini 
akan sangat membantu kami untuk berpartisipasi. Keterlibatan kami 
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dalam perencanaan jadwal ini juga penting agar semua suara 
didengar.60 

Maka solusi yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi kendala 

dalam meningkatkan profesional guru adalah latar belakang dari guru itu 

sendiri. Selain memiliki latar belakang dengan kualifikasi S1, S2 dan beberapa 

guru sudah S3. Guru-guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar ini 

terbilang memiliki latar belakang yang baik, terkait dengan kerjasama antara 

guru yang cukup baik antara guru yang satu dengan yang lain.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa adanya 

kerjasama antar guru dapat membantu satu sama lain untk menghadapi 

kesulitan-kesulitan maupun permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai Strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota 

makassar. 

1. Jenis Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesional 

guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makssar 

Pelaksanaan strategi kepala sekolah sekaligus pemimpin di sekolah 

berjalan dengan baik. sebagaiman pemimpin sekolah, kepala sekolah harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan manajemen pengajar secara 

efektif, kreatif, inovatif. Sehingga guru menjadi berkualitas dan mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik agar mencapai tujuan pendidikan 

yang diharapkan. Kepala sekolah SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar telah 

melakukan pelatihan pelatihan kepada guru mengikuti pelatihan, seminar, 

worksop, diklat, dan lainnya, serta mempunyai komunikasi yang baik, mampu 

mengucapkan terimakasih atas pekerjaan guru-guru, mampu mengevaluasi 

pekerjaan guru, melakukan pengawasan dan pengarahan dalam beraktifitas 

yang berhubungan dengan tugas-tugas guru dan semua aktifitas-aktifitas 

sekolah, disekolah dalam rangka untuk meningkatkan keprofesionalan guru-

guru disekolah. Sebagai kepala sekolah selain menjalankan tugasnnya 

menjadi pemimpin juga harus bisa menjawab tantangan yang dihadapi 

sekolah baik sekarang maupun akan datang. Tercapainya keprofesionalan 
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guru tidak semata-mata berasal dari usaha kepala sekolah namun tetep harus 

ada kemauan dan kerjasama dari para 

2. Program kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru di 

SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

Seorang guru agar dapat meningkatkan profesionalnya dalam 

melaksanakan tugas sebagai seorang guru, dia harus memahami, menguasai, 

dan terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar baru. Dorongan 

dan motivasi perlu diberikan kepada guru untuk menemukan berbagai 

alternatif metode dan cara mengembangkan proses pembelajaran sesuai 

dengan perkembangan zaman. Maka sudah sepatutnya peran kepala sekolah 

sangat diperlukan dalam meningkatkan profesional bagi semua guru. Peran 

atau upaya yang ditempuh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru antara lain adalah peran sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, dan motivator.  

Pemimpin dalam hal ini Kepala SLB 1 Makassar Kota Makassar, telah 

menunjukkan fungsi dan perannya secara nyata dalam upaya meningkatkan 

profesional guru, seperti memberikan bimbingan kepada guru-guru dan 

siswa serta mengikut sertakan para guru dalam berbagai pelatihan, KKG, 

workshop, dan sebagainya. Kepala sekolah SLB Negeri 1 Makassar Kota 

Makassar juga menjalankan perannya sebagai manajer dan administrator 

dengan menyusun berbagai program mulai dari program- program sekolah 

serta mengelola berbagai administrasi sekolah. Di samping itu, kepala SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar juga senantiasa mengevaluasi kinerja guru-

guru dalam kegiatan pembelajaran dan tidak lupa juga memberikan 

dorongan serta motivasi kepada guru-guru agar dapat meningkatkan 

kinerjanya. 
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3. Faktor Pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

profesional guru di SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung meningkatkan profesional tenaga pendidik di SLB 

Negeri 1 Makassar Kota Makassar, dengan adanya tingkat pendidikan tinggi 

yang membuat tenaga pendidik mudah untuk meningkatkan professional. 

Memiliki rasa kepribadian dan dedikasi yang sehingga memiliki kemampuan 

mengajar yang baik, memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi, memiliki sarana 

prasarana yang sudah memadai dan kemampuan manajerial yang 

mempengaruhi professional tenaga pendidik. 

b. Faktor Penghambat 

Kendala internal kepala sekolah dalam meningkatkan profesional di 

SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar yang pertama adalah masalah dari segi 

segi kompetensi guru, yaitu masih lemahnya kemampuan guru dalam 

mengelola kelasnya dan pemanfaatan teknologi infomasi (TI), serta 

keterbatasan waktu yang menjadi kendala dalam mengikuti kegiatan 

profesional. Kemudian untuk kendala eksternal adalah dari segi peserta didik 

yang kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga ketika di sekolah 

peserta didik tersebut lambat dalam mengikuti pelajaran dan menjadi salah 

satu faktor penghambat 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun beberapa hal serta masukan yang ingin peneliti 

rekomendasikan berdasarkan Kesimpulan penelitian ini, bahwa: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah diharapkan kepala sekolah agar lebih memberika 
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dedikasi yang tinggi untuk membentuk lingkungan pendidikan yang 

diharapkan. Kepala sekolah diiharapkan untuk selalu memantau dan 

mengevaluasi setiap pproses pembelajaran dan memberikan arahan kepada 

semua warga sekolah agar tercapainya lingkungan sekolah yang konsudif. 

Sarana prasarana juga perlu untuk selalu ditingkatkan agar tujuan 

pembelajaran dapat tersampaikan secara optimal. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan bagi guru untuk senantiasa melaksanakan 

kewajibannya sebagai pendidik. Serta senantiasa untuk selalu berusaha 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki, baik kompetensi profesional, sosial, 

pedagogik, dan kepribadian agar dapat mencapai tujuan pendidikan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pofil Sekolah SLB Negeri 1 Makassar Kota Makassar 

a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah    : SLB NEGERI 1 MAKASSAR 

NPSN     : 40314139 

Jenjang Pendidikan   : SLB 

Status Sekolah    : NEGERI 

SK Pendirian Sekolah   : 421.2/5764/DP/IX 

Tanggal SK Pendirian   : 20 NOVEMBER 1984 

Tanggal SK Izin Operasional  : 16 SEPTEMBER 2016 

 

a. VISI MISI 

VISI 

“TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG 

MANDIRI DAN BERMASYARAKAT BERDASARKAN DIMENSI PROFIL 

PELAJAR PANCASILA “ 

MISI 

a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti yang luhur untuk 

membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan sikap mental yang 

tangguh. 

b. Mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus 

pada pembelajaran berpusat pada peserta didik berkebutuhan khusus 
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c. Meningkatkan potensi akademik dan non akademik sesuai dengan 

potensi dan tingkat kebutuhan yang dimiliki peserta didik 

d. Mengembangkan berbagai jenis Program Kekhususan untuk 

mewujudkan kemandirian activity of daily living (ADL) dan 

kemampuan interaksi dengan masyarakat.  

e. Meningkatkan simpati dari empati peserta didik berkebutuhan khusus 

dalam kepedulian social melalui keikutsertaan dalam pagelaran seni 

dan budaya daerah untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat 

sekitar. 

f. Mengembangkan berbagai keterampilan hidup sesuai bakat dan minat 

siswa melalui program pengembangan pendidikan yang berorientasi 

kecakapan hidup 

g. Mengembangkan kecakapan sosial dan emosional peserta didik guna 

menghadapi kehidupan di masyarakat 

h. Mengembangkan potensi berbasis digital melalui keterampilan 

berkomunikasi melalui handphone, internet untuk mengembangkan 

kemampuan dalam bermasyrakat. 

i. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

mengembangkan kompetensi keterampilan dan kecakapan hidup 

b. JUMLAH PTK 

JUMLAH PENDIDIK 

a. Guru ASN    : 68 Orang 

b. Guru ASN Depag  : 1 Orang 

c. Guru Non ASN  : 15 Orang 

d. Guru PPPK   : 16 Orang 

e. Guru PLB   : 76 Orang 
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f. Guru Non PLB  : 24 Orang (Guru Mapel & Guru - 

keterampilan 

 

JUMLAH TENAGA PENDIDIK 

a. Tenaga Pendidik ASN  : 1 Orang 

b. Tenaga Pendidik Non ASN  : 11 Orang 

Jumlah Pendidik (Guru) Berdasarkan Jenis Kelamin 

a. Laki-laki    : 25 

b. Perempuan    : 75 

Jumlah Tenaga Pendidik (TU) Berdasarkan Jenis Kelamin 

a. Laki-laki    : 7 

b. Perempuan    : 5 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pensiun tahun 2022 dan 2023 

No Tahun Jumlah Pensiun 
1 2022 5 Orang 

2 2023 4 Orang 

3 2024 5  orang 

 

Jumlah Guru Non ASN Yang lulus PPPK Tahap 1 dan Tahap 2, tahun 2022 

 

No Lulus PPK Jumlah / Tahun 
1 Tahap 1 8 orang / 2022 

2 Tahap 2 2 Orang / 2022 

3 Tahap 3 3 Orang / 2023 

4 Tahap 4 2 Orang / 2024 

 

c. JUMLAH SISWA 

Data siswa UPT SLB Negeri 1 Makassar Sulawesi selatan Yang terdiri dari 

anak berkebutuhan khusus jenis Tunanetra, Tunarungu, tunagrahita, 
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tunadaksa dan autis. 

 

Peserta didik tahun pelajaran 2024/2025 : 

d. TKLB   : Laki – Laki  : 4 Orang 

       Perempuan  : 3 Orang      

1. Orang 

 

b. SDLB   : Laki – Laki   : 134 0rang  

   Perempuan   : 63 Orang  

202 Orang 

 

c. SMPLB  : Laki – laki   : 54 Orang  

                  Perempuan   : 28 Orang  

82 Orang 

 

d. SMALB   :  Laki-laki   : 45 Orang  

   Perempuan   : 24 Orang 

     69 Orang 

 

Keadaan Perketunaan Siswa SLB Negeri 1 Makassar 

Tuna Netra  : 11 

Tuna Rungu : 72 

Tuna Grahita : 148 

Tuna Daksa : 19 

Autis  : 105 

Total    = 365 Orang 

Jumlah Rombel = 94 Rombel 
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e. Keadaan Sarana Prasarana  

Luas tanah 26.436 m2 

Luas Bangunan 3029 m2 

 

Kelengkapan sarana dan prasarana 

 

No 
Komponen Sarana dan 

Prasarana 

Jumla

h 

Kondisi 

Ket. 
Baik 

Rusa

k 

1 Ruang pembelajaran umum     

1.1 Ruang kelas 49 45 4  

1.2 Ruang perpustakaan 1 1 -  

2 Ruang pembelajaran khusus     

2.1 Ruang OM 1 1 -  

2.2 Ruang BKPBI 1 1 -  

2.3 Ruang Bina Diri 1 1 -  

2.4 Ruang Tata Busana 1 1 -  

2.4 Ruang Tata Boga 1 1 -  

2.5 Ruang ICT 1 1 -  

2.6 Ruang Tata Rias 1 1 -  

2.7 Ruang otomotif 1 1 -  

2.8 Ruang Kriya kayu 1 - 1 Rusak berat 

2.9 Ruang Hantaran 1 1 -  

2.1

0 

Ruang Elektro 1 1 -  
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2.1

1 

Ruang Musik 1 - 1 Rusak berat 

2.1

2 

Ruang Akupuntur/ spa 

therapy 

1 1 -  

2.1

3 

Ruang fisioterapi 1 1 -  

2.1

4 

Ruang Audiometer 1 1 -  

2.1

5 

Ruang E-Learning 1 1 -  

2.1

6 

Ruang Kelas PLK 2 2   

3 Ruang penunjang     

3.1 Ruang pimpinan/kepala 

sekolah 

1 1 -  

3.2 Ruang guru 1 1 -  

3.3 Ruang tata usaha 1 1 -  

3.4 Tempat ibadah/masjid 1 1 -  

3.5 Ruang UKS 1 1 -  

3.6 Ruang Asesment/Konseling 1 1 -  

3.7 Ruang Organisasi Pramuka 1 1 -  

3.8 WC 10 6 4 Rusak Berat 

3.9 Gudang 2 - 2  

3.1

0 

Ruang sirkulasi/koridor 1 1 -  
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3.1

1 

Tempat bermain/berolahraga 1 1 -  

3.1

2 

Ruang Wakasek 1 1 -  

3.1

3 

Ruang Centre Braillo 1 1 -  

3.1

4 

Aula 1 -   

3.1

5 

Gedung Diklat 1 1 -  

3.1

6 

Laboratorium     

 

Keadaan Sarana Tahun 2024/2025 

 

No Nama peralatan 
Jumla

h 

Kondisi 
Ket. 

Baik Rusak 

1 2 3 4 5 6 

1. Komputer E-Learning 3 unit 3 - 

Bantuan 

Direktorat   P 

PK-LK Dikmen 

Tahun 2011  

2. Komputer Braillo 1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikmen 
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Tahun 2011 

3. Laptop E-Learning Dikmen 1 unit  1 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikmen 

Tahun 2011 

4. Laptop E-Learning Dikdas 1 unit  1 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikas Tahun 

2011 

5. 
LCD Projector E-Learning 

Dikdas 
1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikdas Tahun 

2011 

6. 
Pinter Canon E-Learning 

Dikmen 
1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikmen 

Tahun 2011 

7. 

 

Printer Canon E-Learning 

Dikdas 
1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikas 2011 

8. Printer Braille 1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikdas 2011 

9. 
Kamera Digital (E-Learning 

Dikmen) 
1 unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 
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LK Dikas Tahun 

2011 

10. Audiometer Dikmen  1 set 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikmen 2011 

11. Audiometer Dikdas 1 set 1 - 

Bantuan 

Direktorat PPK 

LK Dikdas 2011 

12. Layar LED 1 set 1 - 

Bantuan 

Direktorat P PK 

LK Dikdas 2011 

13. Mesin ketik braille 1 unit 1 -  

Bantuan 

Direktorat P PK 

LK Dikdas 2011 

14. Riglet besar 4 buah 4 -  

Bantuan 

Direktorat P PK 

LK Dikdas 2011 

15. Gerobak sampah (Atro) 1 buah 1 - 

Bantuan 

Operasional 

Dikmen 2011 

16. Tempat Sampah  7 buah 7 - 

Bantuan 

Operasional 

Dikmen 2011 

17. Mesin plong 1 set 1 - 
Bantuan 

Operasional 
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Dikmen 2011 

18. Tenda terowongan 1 set 1 - 

Bantuan 

Operasional 

Dikmen 2011 

19. Papan pengumuman 4 set 4 - 

Bantuan Dana 

BOS 

SDLB/SMPLB 

2011 

20. Lemari Piala 1 set 1 - 
Bantuan Dana 

BOS SDLB 2011 

21. Lemari arsip 1 set 1 - 
Bantuan Dana 

BOS SDLB 2011 

22. Labtop Braillo 1 Unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat PLK 

2012 

23. Printer Braillo 2 Unit 2 _ 

Bantuan 

Direktorat PK - 

PLK 2012 

24. Printer Braillo  1 Unit 1 - 

Bantuan 

Direktorat Pk - 

PLK 2014 

25. Komputer Braillo 2 Unit 2 - 

Bantuan 

Direktorat PK - 

PLK 2012 

26.  Mesin Ceklok 1 Unit  1 - Bantuan APBD 
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2015 

27. Print Ceklok 1 Unit  1 - 
Bantuan APBD 

2015 

28.  Monitor Ceklok 1 Unit 1 - 
Bantuan APBD 

2015 

29.  Lemari Pojok Bacaan 4 Unit 4 - Bantuan 2016 

30. Mesin Pemontong Rumput 1 Unit 1 - 
Bantuan Dana 

Bos 2016 

 

f. PRESTASI SISWA TINGKAT NASIONAL 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2018: 

a. Lukis  Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

b. Lukis juara 1 SMA A.n. Muhiddin 

c. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

d. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Aswita 

e. Desain Grafis Juara 1 SMP A.n. Ahmad 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2018 

a. Busana Juara 1 A.n. Nur Alia 

b. Kecantikan Juara 1 A.n Widiatmi 

c. Hantaran Juara 1 A.n. Sarwana 

d. Keterampilan Kayu Juara 1 A.n. Hermawan 

e. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Putra Safar 

f. Lomba IT Juara 1 A.n. Aswita 

g. Merangkai bunga Juara 1 A.n. St. Khadijah 

h. Membatik juara 1 A.n. Sunarti 
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i. Lomba kompetensi keahlian tata busana pada lomba keahlian Guru 

produktif SMK dan Guru 

Keterampilan SLB Tingkat Nasional tahun 2018 di malang jawa timur 

sebagai juara III An : 

1.  Ibu Dra. Wiwiek Susiyantini. 

 

 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2019 

a. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

b. Lukis juara 1 SMA A.n. Muhiddin 

c. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

d. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Dheva 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2019 

a. Busana Juara 1 A.n. Nur Alia 

b. Kecantikan Juara 1 A.n Widiatmi 

c. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Putra Safar 

d. Lomba IT Juara 1 A.n. Faiqah 

e. Membatik juara 1 A.n. Musliana 

Tata Busana Juara 1 Tingkat Nasional Tahun 2019 

i. A.n NUR ALIA 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2020 

a. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

b. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

c. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Rifdah Lutfiah 
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d. Cipta Komik Strip Juara 1 An Naila Sar Fitri 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2020 

a. Tata Busana Juara 1 A.n. Naila Sar Fitri 

b. Kecantikan Juara 1 A.n Khusnul Khotima 

c. Tata Boga Juara 1 An. Annisa Istiqomah 

d. Merangkai Bunga Juara 1. An Nur aliyah 

e. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Zubair 

f. Kriya kayu Juara 1 A.n M. Farhan. AR 

g. Lomba IT Juara 1 A.n. Rifdah Lutfiah 

h. Membatik juara 1 A.n. Musliana 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2021 

a. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

b. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

c. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Dheva 

d. Cipta Komik Strip Juara 1 An Naila Sar Fitri 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2021 

a. Tata Busana Juara 1 A.n. Naila Sar Fitri 

b. Kecantikan Juara 1 A.n Khusnul Khotima 

c. Tata Boga Juara 1 An. Annisa Istiqomah 

d. Merangkai Bunga Juara 1. An Nur aliyah 

e. Kreasi Barang Bekas Juara 1 A.n. Zubair 

f. Kriya kayu Juara 1 A.n M. Farhan. AR 

g. Lomba IT Juara 1 A.n. Rifdah Lutfiah 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2022 
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a. Lukis Juara 1 SD/SMP A.n. Zubair 

b. Pantomin juara 1 SMA A.n. Muh. Farhan 

c. Desain grafis juara 1 SMA A.n. Zahra 

d. Cipta Komik Strip Juara 1 An Naila Sar Fitri 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2022 

a. Tata Busana Juara 1.  

b. Kecantikan Juara 1  

c. Tata Boga Juara 1 

d. Merangkai Bunga Juara 1 

e. Kreasi Barang Bekas Juara 1  

f. Kriya kayu Juara 1  

g. Lomba IT Juara 1  

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2023 

a. Lukis Juara 1  

b. Pantomin juara 1  

c. Desain grafis juara 1  

d. Cipta Komik Strip Juara 1  

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2023 

a. Tata Busana Juara 1.  

b. Kecantikan Juara 1  

c. Tata Boga Juara 1 

d. Merangkai Bunga Juara 1 

e. Kreasi Barang Bekas Juara 1  

f. Kriya kayu Juara 1  
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g. Lomba IT Juara 1 

FLS2N Tingkat Provinsi Tahun 2024 

a. Lukis Juara 1  

b. Cipta Komik Strip Juara 1  

c. MTQ 1 

 

 

Lomba Keterampilan Tingkat Provinsi Tahun 2024 

a. Tata Busana Juara 1.  

b. Kecantikan Juara 1  

c. Merangkai Bunga Juara 1 

d. Membatik Juara 1 
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Lampiran 2: Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Catatan Observasi 1 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2023 

Waktu  : 8:00 – 8:30 WITA 

Tempat : Ruang Tata Usaha 

Sumber Data:  

Sebelum melakukan penelitian Peneliti membawah surat izin 

penelitian dari kampus, surat dari Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu 

Makssar yang disertakan pedoman setelah itu, bertemu bapak Syahrul, S.Pd. 

yang menangani tentang perizinan penelitian yang ada di sekolah. 

 

Catatan Observasi 2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 Agustus 2023 

Waktu  : 10: 00-11:20 

Tempat : Ruang Tata Busana 

Sumber Data: 

Bentuk observasi yang dilakukan observasi partisipatif yang 

mengamati kegiatan pelatihan tata busana kepada anak berkebutuhan 

khusus. 
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Pada gambar di atas, terlihat guru pendamping memberikan 

penguatan terkait pelatihan pemotongan ukuran kain yang akan dibuat oleh 

peserta didik anak berkebutuhan khusus. 

 

Catatan Obsevasi 3 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 Agustus 2023 

Waktu  : 13:00-13:20 

Tempat : Mushollah  Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjjukan adanya bentuk aktivitas pengajian 

bersama yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang ada di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar 

 

Catatan Observasi 4 

Hari/Tanggal  : Jumat, 23 Agustus 2023 

Waktu  : 8:30-10:00 

Tempat : Aula SLB Negeri 1 Makassar 

Peneliti melakukan pengamatan untuk mengamati beberapa kegiatan 
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workshop pendampingan pembuatan modul ajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan kepala sekolah SLB Negeri 1 Makassar 

kota makassar beserta jajarannya memberikan pelatihan workshop 

pembuatan modul ajar kepada guru-guru yang ada disekolah. 
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Lampiran 3: Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto memasak adonan Foto mencampur adonan 

Foto kegiatan perlombaan fashion show 
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Lampiran 4: Dokumen Pendukung (Foto/Dokumentasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto kegiatan proses belajar mengajar 

Foto bersama bapak A. Hamjan 

selaku kepala SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar 

Foto bersama bapak Muhammad 

Nur selaku Wakasek Kesiswaan 

SLB Negeri  1 Makassar Kota 

Makassar 
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Foto bersama Ibu Diana 

Rosalina Selaku Wakasek 

Kurikulum di SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar 

Foto bersama Ibu Yusliaty selaku 

guru di SLB Negeri 1 Makassar 

Kota Makassar 

Foto bersama bapak Sederhana Ali 

selaku komite sekolah SLB Negeri 1 

Makassar Kota Makassar 
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Lampiran 5: Bukti Surat Penelitian 
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