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ABSTRAK 

Neti Putri (2023):  Pengaruh   Controlling   Kepala   Sekolah  Terhadap 
Profesionalitas  Guru di  Madrasah  Tsanawiyah 
Pondok  Pesantren  Darul  Hikmah  Pekanbaru 

  
Penelitian ini termasuk penelitian korelasi yang terdiri atas variabel 

controlling kepala sekolah (X) dan variabel profesionalitas guru (Y). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh controlling 
kepalah sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah guru di 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru dan objek 
dalam penelitian ini adalah pengaruh controlling kepala sekolah terhadap 
profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah 
Pekanbaru. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru di 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang 
berjumlah 64 orang. Karena berjumlah 64 orang maka seluruh populasi ditarik 
menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah agket dan 
dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan kuantitatif persentase 
dan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagai 
berikut bahwa: Terdapat pengaruh positif antara pengaruh controlling kepala 
sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Pekanbaru dengan nilai korelasi sebesar 0.710. Hal ini dibuktikan 
dengan uji korelasi dengan nilai r hitung 0.710 lebih besar dari r tabel pada taraf 
signifikan 5% yaitu 0.246 (0.710 > 0.246). Hasil perhitugan koefisien determinan 
(R Squer) sebesar 0.504. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh controlling kepala 
sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Pekanbaru sebesar 0.50,4% sedangkan sisanya 0.49,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi 
semakin tinggi controlling kepala sekolah maka semakin tinggi pula 
profesionalitas guru disekolah tersebut.    
 
Kata Kunci: Controlling, Profesionalitas Guru  
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ABSTRACT 

Neti Putri, (2023): The Influence of Headmaster Controlling toward Teacher 
Professionalism at Islamic Junior High School of Darul 
Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru 

It was correlation research consisting of headmaster controlling (X) and teacher 
professionalism (Y) variables.  This research aimed at finding out the influence of 
headmaster controlling toward teacher professionalism at Islamic Junior High 
School of Darul Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru.  The subjects of 
this research were teachers at Islamic Junior High School of Darul Hikmah 
Islamic Boarding School Pekanbaru, and the object was the influence of 
headmaster controlling toward teacher professionalism at Islamic Junior High 
School of Darul Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru.  All teachers at 
Islamic Junior High School of Darul Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru 
were the population of this research, and they were 64 teachers.  Because they 
were 64 persons, all of them were selected as samples.  Questionnaire and 
documentation were the techniques of collecting data.  The data were analyzed by 
using quantitative percentage and simple regression analysis.  Based on the 
research findings, the headmaster controlling level was 91.7% and it was on very 
good category, and teacher professionalism level was 90.1% and it was on very 
good category.  There was a positive influence of headmaster controlling toward 
teacher professionalism at Islamic Junior High School of Darul Hikmah Islamic 
Boarding School Pekanbaru with the score of correlation 0.710.  It was proven 
with the correlation test, the score of robserved 0.710 was higher than rtable 0.246 at 
5% significant level (0.710>0.246).  The calculation result of determination 
coefficient (R Square) was 0.504.  It showed that the influence of headmaster 
controlling toward teacher professionalism at Islamic Junior High School of Darul 
Hikmah Islamic Boarding School Pekanbaru was 50.4%, and the rest 49.6% was 
influenced by other variables that were not mentioned in this research.  The higher 
headmaster controlling was, the higher teacher professionalism would be at the 
school. 

Keywords: Controlling, Teacher Professionalism 
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 م�خص

��رس� ال���� ع�ى مه��� ال�����ن ف� ال�أث�� س�ط�ة  (: �020) ،���� ب���ي

 دار الحك�� بك���روال���سط� ا�س�م�� ب��ه� 

( و���� ����� ����� ������� �ا��ذه ا��راس� دراس� ار������ ����ن �� ���� س���ة 

��� ��� ����� ا�(. ا���ض �� �ذه ا��راس� �� ����� ��ى س���ة ���� ����ا����� �

ن � ا����ا���اد �� دار ا���� �����رو. ا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا�ا����� � 

��� ا�س���ة � ����� وا����ع دار ا���� �����رو ا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا�� 

. ا����ن ا�ذ�� � دار ا���� �����روا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا���� ����� ا����� � 

دار ا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا�اس���ا��� � �ذه ا��راس� ��� ا����� � 

ش�صً�، � اخ���ر  46ش�صً�. �ظ�اً ����د  46ا���� �����رو، و��غ ��د�� 

����. �����ت �� ا������ت ا������� �� ا�س����ن وا�����ق. � ��ا����ن ������� �

���� �����ت ا���ث ��س���ام ا���� ا����� و���� ا���ار ا�����. و���ءً ��� 

٪، �ص�ف ��� أ�� ��� ���7�.9 و�� ا����ئج ا��راس� ���� �� ���: ����ى س���ة 

٪، �ص�ف ��� أ�� ��� �ً�ا. ���ك ���� �.��7 �� �ً�ا، و����ى ����� ا����

ا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا���� ��� ����� ا����� � ا�إ��� �� ���� س���ة 

. ���ح �ذا �� خ�ل اخ���ر ا�ر���ط ��9.�دار ا���� �����رو ����� ار���ط ���غ 

٪، أي ����5ي ��ره  ��� ����ىر أ�� �� ��ول و��  ��9.����ب ر ����� 

. �ذا ��ل 5�6.�(. ����� ���ب ا����� ا��د �� 264.�< ��9.�� 264.�

دار ا���س�� ا�س���� ���� �رس� ا���� ��� ����� ا����� � ا���� أن ���� س���ة 

٪ ا������ ����ات أخ�ى �� 67.4.�٪ ����� ����� ���� 5�.6.�ا���� �����رو �� 

 ����� � ا��رس�.ا���، زادت ����� ا��ذه ا��راس�. ����� زادت س���ة  ��ر�� �

 مه��� ال�����ن ،����الس�ط�ة : ا�س�س��الك���ت 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah langkah yang paling efektif untuk 

mengubah keadaan masyarakat khususnya generasi muda agar tidak tertinggal 

saing dengan negara lain terutama dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya 

seorang pendidik sangat diperlukan dalam hal menjalankan tugasnya dengan 

baik. Untuk melihat baiknya kualitas dari tenaga pendidik dapat dilihat 

melalui controlling yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah.1 

Tugas pokok seorang kepala sekolah yaitu melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen, salah satunya adalah controlling. Controlling merupakan fungsi 

manajemen yang berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap 

segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan 

kearah jalan yang benar sesuai dengan tujuan. 2 

Menurut LAN RI (Lembaga Administrasi Negara) controlling adalah 

suatu kegiatan yang dilakakukan untuk memperoleh kepastian apakah 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kegiatan controlling pada dasarnya membandingkan kondisi 

yang ada dengan seharusnya terjadi, pengendalian ialah apabila dalam 

1 Abdul sakban, Fungsi Controlling dan Evaluasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 
SMPN 1 Lembar Lombok Barat, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 8 No. 
2 p-ISSN: 2338-9680 September 2020. h. 139

2 Iva Listianty, Manajemen Controlling Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Untuk 
Meningkatkan Pelayanan Pada Siswa, Jurnal Of Education Manajement, Vol 2 No. 2, 31 
Desember 2020. h. 16  
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controlling ternyata ditemukan adanya penyimpangan hambatan maka 

secepatnya diambil tindakan koreksi.3 

Weihrich dan Koontz menyatakan controlling merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang mengukur dan melakukan koreksi atas kinerja atau 

upaya yang sedang dilakukan dalam rangka meyakinkan atau memastikan 

tercapainya tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.  

Kepala sekolah selaku pimpinan tentunya memiliki tanggung jawab 

untuk mengelola program peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu 

kepala sekolah seharusnya dapat melaksanakan controlling secara efektif 

sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan 

ini mengamanatkan kepala sekolah untuk merencanakan program controlling 

terhadap profesionalitas guru. 

Profesionalitas guru adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 

guru sehingga dengan berbekal kompetensi profesionalitas tersebut guru dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang guru dapat dikatakan profesional 

atau belum dapat dilihat dari tiga persepektif. Pertama, dilihat dari tingkat 

pendidikan minimal dari latar pendidikan dijenjang sekolah dimana dia 

menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola 

proses pembelajaran, mengelola siswa dan  melakukan tugas-tugas bimbingan. 

Ketiga, pemilikan sertifikat pendidikan.4 

3 Dinding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju 
Implementasi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 92 

4 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), h. 
108 
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Salah satu hal yang mempengaruhi profesionalitas guru adalah 

controlling kepala sekolah. Hal ini disebabkan controlling atau pengawasan 

bagian dari manajemen kinerja. Keprofesionalan seorang guru selalu diukur 

dengan kinerjanya atau prestasi yang diraihnya.5 Kinerja guru merupakan hasil 

yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta penggunaan waktu.6 

Dengan adanya Controlling kepala sekolah terhadap profesionalitas 

guru maka sangat diharapkan dapat membangun, mengoreksi, dan mencari 

inisiatif terhadap jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan 

dilingkungan sekolah tersebut  

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan pada 

tanggal 13 Maret - 14 April 2023 di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Darul Hikmah Pekanbaru, penulis menemukan beberapa gejala-gejala yang 

ditemukan sebagai berikut: 

1. Guru yang sering terlambat hadir pada jam pelajaran yang ditentukan.  

2. Masih terdapat guru yang kurang kemampuannya dalam menyusun 

perencanaan dan pengembangan pembelajaran. 

3. Masih tedapat guru yang belum menguasai teknologi untuk kepentingan 

pembelajaran . 

5 Syahruddin Usman, Guru Pendidikan Keagamaan Islam”menuju guru profesionalsuatu 
tantangan”, (Cet .I. Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 20 

6 Sofani Amri, Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Dalam Teori, 
Konsep dan Analisis, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2015). h. 251 
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Dengan mempelajari gejala-gejala diatas penulis tertarik mengkaji 

lebih jauh masalah peningkatan kualitas profesionalitas guru melalui sebuah 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Controlling Kepala Sekolah Terhadap 

Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul 

Hikmah Pekanbaru”. 

 
B. Alasan Memilih Judul 

Penelitian terhadap pegaruh controlling kepala sekolah terhadap 

profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesatren Darul Hikmah 

Pekanbaru dilakukan dengan melihat ulasan, yaitu: 

1. Persoalan ini tertrik diteliti karena controlling kepala sekolah sangat 

diperlukan dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh 

kepala sekolah terhadap  profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan bidang 

dan ilmu yang penulis tekuni selama ini pada program studi Manajemen 

Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Masalah-masalah yang didapati dilapangan, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

4. Lokasi penenlitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 
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C. Penegasan Istilah  

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Controlling Kepala 

Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru Di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru”. Penulis perlu menegaskan istilah-istilah 

yang berkaitan dengan judul penelitian untuk menghindari kesalahan dalam 

memehami judul penelitian ini, Beberapa istilah tersebut yaitu: 

1. Controlling  

Controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan kearah jalan yang benar dengan 

maksud tercapai tujuan yang sudah digarisi semula.7 

2. Kepala  Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” 

kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi 

atau sebuah lembaga, Sedang sekolah adalah sebuah lembaga di mana 

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum 

kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di 

mana tempat menerima dan memberi pelajaran. 

 Wahjosumidjo mengartikan bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di 

mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi 

7 Sarbini dan Nneneg Lina, Perencanaan Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 1
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interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran”.8 

3. Profesionalitas guru  

Profesionalitas guru adalah sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan 

yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata 

pencaharian.9  

 
D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan 

peneliti, maka kajian pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh controlling kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikamah Pekanbaru. 

b. Pengaruh profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Darul Hikamah Pekanbaru. 

c. Faktor yang mempengaruhi profesionalitas guru di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikamah Pekanbaru.  

d. Peran controlling kepala sekolah terhadap profesioalitas guru di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikamah Pekanbaru. 

 

8 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 34 

9
Ali Mudlofir, Pendidikan Profesional: Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi 

penelitian agar lebih fokus dan sesuai sasaran, maka penelitian dititik 

beratkan pada kajian mengenai Pengaruh Controlling Kepala Sekolah 

Terhadap Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang diteliti adalah Seberapa besar pengaruh controlling kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Darul Hikmah Pekanbaru? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh 

controlling kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitia ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 

Satu (SI) pada jurusan manajemen pendidikan islam konsentrasi 

Administrasi Pendiddikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. 
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2. Bagi mahasiswa dan pihak umum, dapat dijadikan pedoman agar dapat 

melakukan penelitian lebih jauh terhadap controlling kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru. 

3. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi 

Pendidikan, sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

4. Bagi sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah 

Pekanbaru, dapat dijadikan sebagai masukan dan saran dalam controlling 

kepala sekolah terhadap profesionalitas guru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Controlling Kepala Sekolah 

1. Pengertian Controllig 

Controlling (pengawasan) merupakan fungsi manajemen yang 

sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi sehingga 

pengawasan dalam organisasi dapat menjadi mutlak dalam rangka 

pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi 

kekuasaan terbesar seyogyakarta menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling). Controlling 

adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi 

jika terjadi penyimpangan.10 

 Pengawasan atau controlling sebagai upaya control, organisasi 

harus di laksanakan dengan baik, karena apabil tidak dilaksanakan , cepat 

atau lambat akan mengakibatkan hacurnya suatu organisasi itu sendiri. 

Controlling merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar 

capaian pada sasaran perencanaan, merencanakan sistem umpan balik 

informasi, membandingkan capaian sesungguhnya dengan capaian standar, 

menentukan dan mengukur penyimpangan dan memperbaikinya. 11 

10 Reni Asmara Ariga, Implementasi Manajemen Pelayanan Pengawasan Pendidikan, 
(Yogyakarta: Deepublish Publisher, cetak pertama 2020). h. 57

11 Kadarman, Sistem Pengawsan Management, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001). h. 159 
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Controlling sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme 

pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan 

suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan 

yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya 

tercapainya sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Henri Fayol 

mengemukakan bahwa Controlling merupakan pemeriksaan apakah semua 

yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang 

dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.12 

Controlling adalah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui 

apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya 

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah 

ditentukan. Controlling merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan 

agar tugas-tugas terselenggara sesuai rencana yang ditetapkan atau dengan 

hasil yang dikehendaki. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengartikan controlling 

adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar 

pelaksanaan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-

undangan.13 

Berdasarkan beberapa definifi di atas dapat disimpulkan bahwa 

controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap 

12
Sofiyan Syafri, Manajemen Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 

h. 282
13 Departemen Agama RI, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

Dasar dan Menengah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 2007), h.8 
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pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian pengwasan merupakan 

proses terakhir dari serangkaian fungsi manajemen lainnya. Pengawasan 

tidaklah semata mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan 

kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya dapat 

dihindarkan sebelum terlambat. 

2. Pengertian Kepala Sekolah 

Secara umum kepala sekolah sebagai orang yang memiliki 

kepemimpinan pada lembaga pendidikan tertentu bertujuan dalam 

menyusun tatanan ilmu. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru 

yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Kepala sekolah dapat didefenisikan sebagai pimpinan sekolah 

atau suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala 

sekolah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan 

structural tertinggi atau kepala sekolah di sekolah.14 

Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk 

mengelola serta memimpin suatu lembaga pendidikan formal. Kepala 

sekolah diangkat berdasarkan tugas dan kewenangannya oleh pemerintah 

14 Musqawih, Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesiona, Jurnal Ilmiah Universitas 
Batanghari Jambi, Vol. 20 No. 2, Desember 2020. h. 404   
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atau lembaga penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah juga diangkat 

melalui prosedur persyaratan tertentu yang bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya peningkatan profesionalitas 

tenaga kependidikan yang mengimplikasikan meningkatnya prestasi 

belajar peserta didik. 

3. Fungsi Controlling 

Pengawasaan (controlling) pendidikan merupakan salah satu 

tahapan dalam manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting. 

Tanpa pengawasan (controlling), pelaksanaan kegiatan tidak terkendali, 

memungkinkan terjadinya penyimpangan, sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan tidak dapat dicapai. Implementasi rencana sering kali tak semua 

yang dibayangkan seperti pada saat rencana diskusi. 

Banyak faktor internal maupun eksternal yang menjadi 

penghambat, kendala atau mengubah situasi pelaksanaan tidak seperti 

rencana semula. Terlebih lagi di zaman yang penuh dinamika saat ini, 

implementasi suatu program atau kegiatan dihadapkan pada tantangan 

yang sangat besar. Oleh karena itu, keberadaan controlling sebagai salah 

satu fungsi manajemen memiliki fungsi yang sangan vital sebagai early 

warning system atau pengendali atas implementasi suatu program atau 

kegiatan. 

Secara umum, controlling berfungsi agar setiap pekerjaan yang 

dilaksanakan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan aturan dan 
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norma yang telah ditentukan. Dalam konteks manajemen pendidikan 

secara luas, controlling memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi inforatif-progresif 

Pimpinan atau manajer pendidikan pada berbagai strata 

membutuhkan informasi tentang program, kegiatan atau proses 

pendidikan yang sedang dilaksanakan. Informasi tersebut diperluka 

untuk mengetahui perkembangan kearah pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Misalnya melalui controlling dapat diketahui kesiapan 

siswa menghadapi ujian nasional, beberapa persen progress pencapaian 

target pengetasan buta huruf disuatu daerah dalam tertentu, dan 

sebagainya.  

Kegiatan controlling berfungsi sebagai proses pencarian informasi 

tentang progress (kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan 

dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan). Berdasarkan 

pada informasi tersebut, pihak yang berwenang dapat mengambil 

keputusan yang sesuai dengan perkembangan pelaksaan program atau 

kegiatan, apakah memerlukan percepatan, perbaikan, perubahan 

rencana, dan sebagainya. 

b. Fungsi pengecekan-preventif 

Manusia sebagai pelaksanaan program atau kegiatan sangat 

mungkin melakukan kelalaian dalam melaksanakan suatu program atau 

kegiatan. Controlling  dapat berfungsi sebagai langkah pengecekan dan 

pencegahan agar pelaksanaan program menjalankan program sesuai 
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dengan rencana, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ketentuan atau 

standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. 

Sekalipun perangkat pedoman pelaksanaan sudah sangat lengkap, 

kemungkinan kesalahan bisa saja terjadi. Untuk itu, diperlukan langkah 

pengecekan sekaligus sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan. 

c. Fungsi korektif 

Berbagai kendala mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan suatu 

program atau kegiatan. Ketika pelaksanaan proram atau kegiatan 

dihadapkan pada berbagai kendala, sangat memungkin terjadi 

kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program atau 

kegiatan tersebut.  

Controlling pendidikan memiliki fungsi korektif dalam arti bila 

sudah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan 

program/kegiatan, maka controlling dalam batas tertentu diberikan 

kewenangan untuk mengarahkan atau melakukan tindakan perbaikan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

Dengan fungsi korektif ini diharapkan agar kesalahan atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki sehingga 

tidak berlanjut menjadi kesalahan yang lebih banyak dan berakibat 

fatal, yakni tidak tercapainya tujuan atau target yang telah ditetapkan.15 

 

15
Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik. (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), h. 6-8  
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4. Indikator Controlling 

Adapun indikator yang mengukur variabel controlling (pengawasan) 

menurut Robbins dan Coulter yaitu: 

a. Menetapkan standar (Standards) yakni penempatan patokan (target) 

atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai 

perbandingan hasilketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar 

juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target 

organisasi. 

b. Pengukuran (Measurement) yaitu proses yang berulang-ulang 

dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam 

bentuk pengukuran harian, minggu, atau bulanan sehingga tampak 

yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. 

c. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasi yang dicapai 

dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja 

lebih tinggi atau lebih lebih rendah atau sama dengan standar. 

d. Melakukan tindakan (Action)  adalah keputusan mengambil tindakan 

koreksi-koreksi atau perbaikan, bila mana telah terjadi penyimpangan 

(deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan 

follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.16 

 

 

16 Satriadi. Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD 
Negeri Binaan Tanjung Pinang, Jurnal Of Economic And Economic Educatio, Vol. 4 No. 2, 7 Juli 
2016. h. 290 
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5. Teknik Pengawasan (Controlling) 

Menurut siagian menyatakan tentang teknik pengawasan yang 

terbaik dalam dua kategori yaitu, pengawasan langsung dan tidak 

langsung. 

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung. 

1) Pengawasan langsung 

Teknik pengawasan ini merupakan pengawasan yang 

dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan laporan secara 

langsung. Pengawasan ini langsung turun kelapangan untuk 

melihat guru yang sedang melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

uraian tugas yang telah diuraikan. Dalam pengawasan langsung, 

pengawas mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri 

dilokasi dan menerima laporan langsung dari pelaksana. 

2) Pengawasan tidak langsung  

Teknik pengawasan ini ialah pengawasan yang dilakukan 

dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan 

oleh pegawai, guru, kepala sekolah dan personel lainnya. Laporan 

dari bentuk tertulis maupun laporan lisan. 

b. Pengawasan internal, eksternal dan melekat 

1) Pengawasan internal 

Pengawasan ini dimaksudkan pengawasan yang dilakukan 

oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, oleh karenanya 

pengawasan ini disebut vertical atau formal. 



17 
 

2) Pengawasan eksternal 

Pengawasan ini dimaksudkan pengawasan yang dilakukan 

oleh orang diluar organisasi yang bersangkutan. 

3) Pengawasan melekat  

Pengawasan ini merupakan serangkaian kegiatan yang 

bersifat sebagai pengendalian yang dilakukan oleh atasan langsung 

terhadap bawannya, secara preventif atau regresif agar pelaksanaan 

tugas bawannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang 

berlaku.17 

6. Peran Kepala Sekolah Sebagai Pengawas  

Pengawasan adalah termasuk salah satu fungsi manajerial yang 

sangat penting dalam menigkatkan profesionalitasan guru. Sebagai kepala 

sekolah harus bisa menjalankan tugas kepemimpinannya, orang yang 

bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan disekolah. Kepala sekolah 

merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada 

umumnya direalisasikan. Ada beberapa tugas dari kepala sekolah sebagai 

pemimpin adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin) 

Kepemimpinan atau kegiatan memimpin merupakan usaha yang 

dilakukan oleh seseorang dengan segenap kemampuan yang 

17 Nur Aedi, Op. Cit. h. 95 
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dimilikinya untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing, 

mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang lain agar mereka mau 

bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. Dalam hubungannya dengan misi 

pendidikan, kepemimpinan bisa diartikan sebagai usaha kepala sekolah 

dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan 

menggerakkan staf sekolah agar dapat bekerja secara efektif dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah 

ditetapkan. 

b. Kepala sekolah sebagai coordinator (koordinasi) 

Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang  

dilakukan setiap personal dalam struktur organisasi sekolah maka 

memerlukan adanya koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah. 

Adanya koordinasi dari kepala sekolah yang baik dapat 

menghindarkan dari adanya persaingan yang tidak sehat, baik antar 

personal maupun antar bagian yang ada dalam sekolahan tersebut. 

Dengan adanya koordinator yang baik maka akan tercipta suasana 

kekeluargaan, saling tolong menolong dalam mengerjakan tugas, 

saling membantu untuk menggapai tujuan bersama, baik dalam hal 

pembelajaran dan administrasi. Dengan demikian, kualitas pendidikan 

di sekolah tersebut dapat ditingkatkan. 
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c. Kepala Sekolah Sebagai Monitoring (pemantauan) 

Monitoring yaitu suatu kegiatan mengumpulkan data dalam 

usaha mengetahui sudah sampai seberapa jauh kegiatan pendidikan 

telah mencapai tujuannya. Monitoring merupakan pengumpulan 

informasi yang dibutuhkan pimpinan suatu organisasi untuk mencatat 

atau mengetahui apa yang terjadi tanpa mempertanyakan mengapa itu 

terjadi, mengevaluasi kemajuan pekerjaan pada bawahan secara 

individual maupun kelompok yang dibutuhkan sebagai perencanaan, 

pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sehingga dapat 

mempermudah pengembangan pelaksanaan yang terpencil. 

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah 

berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah dan 

pemberi contoh kepada para guru dan staf yang ada di sekolah. Salah 

satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan atau staf di 

sekolah yang dipimpinnya Dengan demikian kepala sekolah bukan 

hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang menjalani kegiatan, 

tetapi ia membekali diri dengan pengetahuan dan pemahamannya yang 

luas tentang tugas dan fungsi stafnya, agar pengawasan dan pembinaan 

berjalan dengan baik dan tidak membingungkan.18 

 

18 Herabudi, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 
210 
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Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat 

dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang 

supervisor dapat berperan sebagai: 

1) Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar 

mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda 

diantara guru-guru. 

2) Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama 

mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara 

individual maupun kelompok. 

3) Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf 

guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Pada saat 

mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan 

profesionalitas guru-guru secara bersama. 

4) Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai 

hasil dan proses belajar mengajar.19 

Berdasarkan keterangan diatas, kepala sekolah harus mampu 

menjalankan perannya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai 

pengontrol/pengawas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di 

sekolahnya termasuk keprofesionalitasan guru disekolahnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang standar 

pengelolan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan 

19 Sahertian, Supervisi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 25 
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yakni“ kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pimpinan pengelola sekolah/madrasah”.20 

 
B. Profesionalitas Guru 

1. Pengertian Profesionalitas Guru 

Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang 

pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan 

sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan 

pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang intensif.21 

Menurut Syaiful Sagala profesionalitas diterangkan sebagai 

berikut: “Profesionalitas merupakan sikap profesional yang berarti 

melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan 

sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Seorang profesional 

mempunyai kebermaknaan ahli (expert) dengan pengetahuan yang dimiliki 

dalam melayani pekerjaannya. Tanggung jawab (responsibility) atas 

keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa 

kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang 

dinamis. Seorang profesional memberikan layanan pekerjaan secara 

terstruktur.22 Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang mencerminkan 

suatu pribadi yaitu terdiri dari konsep diri (self consept), ide yang muncul 

20 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2009) h. 301 

21 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Standar Profesional guru, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007). h. 45 
22 Ramayulis, Profesi dan etika keguruan, (Jakarta: Kalam mulia, 2012). h. 41-15 
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dari diri sendiri (self idea), dan realita atau kenyataan dari diri sendiri (self 

reality).” 23 

Menurut UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 

4 profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau  

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesif. Profesionalitas juga 

merupakan suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu 

profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang 

mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya24 

Profesionalitas dalam pendidikan perlu dimaknai he does his job 

well. Artinya, guru haruslah orang yang memiliki insting pendidik, paling 

tidak mengerti dan memahami peserta didik. Maksudnya seorang guru 

mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan 

profesinya.25 Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang 

keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Dengan 

integritas barulah, sang guru menjadi teladan atau role model.26  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

profesionalitas adalah suatu sikap profesional seseorang terhadap 

pekerjaannya serta bertanggung jawab atas keputusannya dimana ia 

23 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. (Bandung: 
Alfabeta, 2009). h. 1 

24 Rika Ariyani, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Profesionalisme 
Guru, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1 April 2017. h. 17   

25 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). h. 
27 

26 Ibid, h. 29
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mempunyai keahlian dan pengabdian terhadap bidang yang digelutinya 

dengan sistem kerja yang terstruktur dan berlatar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang yang digelutinya tersebut. 

Guru secara sederhana menurut Syaiful Sagala dapat diartikan 

sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Karena tugas itulah, ia dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan 

guru sangat diperlukan masyarakat. Guru professional pada hakikatnya 

memiliki kesadaran yang kolektif dan utuh akan posisinya sebagai 

pendidik.27 Guru adalah suatu jabatan profesional, yang memiliki peranan 

dan kompetensi profesional. Pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya, Guru Mata Pelajaran dimaknai sebagai guru 

yang mempunyai tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh 

dalam proses belajar mengajar pada satu mata pelajaran tertentu di 

sekolah.28 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka guru dapat diartikan 

sebagai seseorang yang memiliki jabatan profesional dengan pekerjaan 

sebagai pengajar dengan cara memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didiknya dan memiliki kompetensi profesional sesuai dengan 

bidang yang diajarkannya. 

27
Abdul Hamid, Profesionalisme Guru dalam Proses Pembelajaran, Jurnal Penelitian 

Sosial Keagamaan, Vol. 10 No. 1 Juni 2020. h. 3
28 Oemar Hamalik, Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan 

Ketenagakerjaan Pendidikan Terpadu. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 8-9 
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Berdasarkan uraian di atas, profesionalitas guru dapat diartikan 

yaitu kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik 

dan pengajar yang menguasai secara mendalam bidang keilmuannya, 

bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar 

mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara 

berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun 

pengalamannya dan telah memiliki kompetensi dan pendidikan yang 

sesuai dengan penugasannya, dan memiliki tanggung jawab yang besar 

serta mempunyai keahlian dan pengabdian terhadap bidang pendidikan 

yang digelutinya dengan memiliki sistem kerja yang terstruktur. 

a. Ciri-Ciri dan Kriteria Guru Profesional 

Profesional mempunyai ciri-ciri yang khusus. Mereka 

mengabdi pada suatu profesi. Adapun ciri-ciri dari suatu profesi yaitu: 

1) Memiliki suatu keahlian khusus, 

2) Merupakan suatu panggilan hidup 

3) Memiliki teori-teori yang baku secara universal. 

4) Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri, 

5) Dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang 

aplikatif, 

6) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya 

7) Mempunyai kode etik 

8) Mempunyai klien yang jelas, 

9) Mempunyai organisasi profesi yang kuat, dan 
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10) Mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang 

lain.29 

Syarat-syarat atau kriteria guru profesional menurut Hamzah B. 

Uno adalah sebagai berikut : 

1) Guru harus berijazah. 

2) Guru harus sehat rohani dan jasmani. 

3) Guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berkelakuan baik. 

4) Guru haruslah orang yang bertanggung jawab. 

5) Guru di Indonesia harus berjiwa sosial.30 

Sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi kemampuan 

yang harus ada dalam diri guru sehingga dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif yaitu: 

1) Kompetensi intelektual 

2) Kompetensi fisik 

3) Kompetensi pribadi 

4) Kompetensi sosial 

Sebagai tenaga profesional yang memerlukan keahlian khusus, 

guru sebagai suatu profesi harus memenuhi kriteria profesional yang 

berdasarkan hasil Lokakarya Pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru 

UPI, antara lain: 

29 H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional.( Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 
h. 137 

30 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) h.29 
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1) Fisik, meliputi; sehat jasmani dan rohani dan tidak mempunyai 

cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa 

kasihan dari anak didik. 

2) Mental/kepribadian, meliputi; berjiwa Pancasila, mampu 

menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia, 

berbudi pekerti luhur, sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, 

mampu mengembangkan kreativitas, bertanggung jawab, bersikap 

terbuka dan inovatif, cinta pada profesinya, dan disiplin. 

3) Keilmiahan/pengetahuan, meliputi; memahami ilmu yang dapat 

melandasi pembentukan pribadi, pendidikan dan keguruan dan 

mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, 

mencintai ilmu pengetahuan, senang membaca buku-buku ilmiah, 

mampu memecahkan persoalan secara sistematis. 

4) Keterampilan, meliputi; mampu berperan sebagai organisator 

proses belajar mengajar, menyusun bahan pelajaran atas dasar 

pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan 

teknologi, mampu menyusun garis besar program pengajaran 

(GBPP), mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik 

mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu 

merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidika memahami 

dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.31 

 

31. Oemar Hamalik, Op. Cit. h.38 
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b. Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru 

Banyaknya guru yang belum memenuhi kriteria profesional, 

sehingga guru dan penanggung jawab pendidikan harus mengambil 

langkah. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya: 

1) Penyelenggaraan pelatihan. Dasar profesionalisme adalah 

kompetensi. Sementara itu, pengembangan kompetensi mutlak 

harus berkelanjutan. Caranya, tiada lain dengan pelatihan. 

2) Pembinaan perilaku kerja. Studi-studi sosiologi sejak zaman Max 

Weber di awal abad ke-20 dan penelitian-penelitian manajemen dua 

puluh tahun belakangan bermuara pada satu kesimpulan utama 

bahwa keberhasilan pada berbagai wilayah kehidupan ternyata 

ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. 

3) Penciptaan waktu luang. Waktu luang (leisure time) sudah lama 

menjadi sebuah bagian proses pembudayaan. Salah satu tujuan 

pendidikan klasik (Yunani-Romawi) adalah menjadikan manusia 

makin menjadi "penganggur terhormat", dalam arti semakin 

memiliki banyak waktu luang untuk mempertajam intelektualitas 

(mind) dan kepribadian (personal). 

4) Peningkatan kesejahteraan. Agar seorang guru bermartabat dan 

mampu "membangun" manusia muda dengan penuh percaya diri, 

guru harus memiliki kesejahteraan yang cukup.32 

32 Jihan Sari, Pentingnya Profesionalitas Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik, 
Jurnal Program Studi Pendidikan Biologis, Vol. 2 No. 2 p-ISSN: 2808-019 April 2022. h. 48 
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Selain itu terdapat kegiatan guru yang termasuk pengembangan 

profesi Beberapa kegiatan guru yang termasuk pengembangan profesi 

adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah dibidang pendidikan. 

2) Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan. 

3) Membuat alat peraga atau alat bimbingan. 

4) Menciptakan karya seni seperti lagu, lukisan. 

5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.33 

c. Kompetensi Guru yang harus dimiliki oleh seorang guru 

1) Definisi Kompetensi 

Dalam lingkungan human resources, “kompetensi” yaitu 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut.34 

Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang 

dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyemakan 

situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. 

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

pada tingkat memuaskan di tempat kerja. 

33 Roswita, Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Pengembangan Profesionalitas Guru di 
Kota Ternate, Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris, Vol. 6 No. 1 p-ISSN: 2089-6115 oktober 2020. 
h. 71

34 Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajaran Kepemimpinan Transformasional 
dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 197-198 
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Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Kamus 

Kompetensi LOMA, kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek 

pribadi dari seseorang pekerja yang memungkinkan dia untuk 

mencapai kinerja yang superior. 

Secara garis besar, kompetensi menjelaskan apa yang 

dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan 

memerinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi 

karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung 

jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional 

dalam bekerja. 

2)  Pengertian Guru 

Kata guru (bahasa Indonesia) merupakan padanan dan kata 

teacher (bahasa Inggris). Kata teacher bermakna sebagai : “The 

person who teach, especially in school” atau guru adalah seseorang 

yang mengajar, khususnya di sekolah. Kata guru juga dalam makna 

luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan 

tugastugas pembelajaran di Kelas untuk beberapa mata pelajaran, 

termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 

Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup: 
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a) Guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun 

guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karier. 

b) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

c) Guru dalam jabatan pengawas. 

Guru sebagai tenaga pendidik yang dipandang memiliki 

keahlian tertentu dalam pendidikan dan pembelajaran, diserahi 

tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan pembelajaran agar 

dapat mencapaitujuan tertentu yaitu terjadinya perubahan tingakah 

laku siswa dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan 

institusional yang telah dirumuskan. Menurut Danim, guru 

memiliki multiperan yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan 

pelatih.35 

d. Macam Kompetensi guru 

Kompetensi adalah suatu kata dari bahasa Inggris yaitu 

competency yang mempunyai arti kecakapan atau kemampuan dan 

wewenang. Jika seseorang menguasai kecakapan bekerja pada bidang 

tertentu maka dia dinyatakan kompeten. 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.36 

Kompetensi sebagaimana Dalam UU No. 14 Guru dan Dosen 2005 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

35 Musriadi, Profesi Kepenidikan Secara Teoritis dan Aplikatif Panduan Praktis Bagi 
Pendidik dan Calon Pendidik, (Yogyakarta: Depublish, 2016), h. 40-41 

36 Rusydi Ananda, dkk. Inovasi Pendidikan, (Medan: CV Widya Puspita, 2017), h. 33 
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sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Pada pasal 5 masing kompetensi dimaksud adalah sebagai 

berikut. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

1) Kompetensi pedagogik yang meliputi kemampuan merancang, 

mengelola, dan menilai pembelajaran serta memanfaatkan hasil- 

hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 

2) Kompetensi kepribadian yang meliputi kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan bagi peserta didik, berakhlak 

mulia; 

3) Kompetensi profesional yang meliputi kemampuan merancang, 

melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian; kemampuan 

mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni; kemampuan merancang, 

melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat. 

4) Kompetensi sosial yang meliputi kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. 
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Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, 

pelatihan, dan pengalaman profesional.37 

Kompetensi-kompetensi yang meliputi keprofesionalan guru 

(berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan 

Dosen), dapat dilihat dari empat kompetensi, yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik 

2) Kompetensi kepribadian 

3) Kompetensi profesional 

4) Kompetensi sosial 

Keempat kompetensi ini memiliki indikator-indikator tertentu 

yang memberikan jaminan bahwa keempatnya dapat dilaksanakan dan 

terukur secara kuantitatif dan kualitatif, baik melalui pendidikan pra 

jabatan, in serving training, pendidikan dan pelatihan tertentu, dan lain 

sebagainya. Keempat kompetensi atas, memiliki indikator-indikator, 

yaitu: 

a) Kompetensi pedagogic: Kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik, indikatornya: 

(1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

(2) Pemahaman terhadap peserta didik 

(3) Pengembangan kurikulum/silabus 

37 Husna Asmara,  Profesi Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12-13 
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(4) Perancangan pembelajaran 

(5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

(6) Pemahaman terhadap peserta didik 

(7) Evaluasi proses dan hasil belajar 

(8) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

(9) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya 

b) Kompetensi kepribadian; pemilikan sifat-sifat kepribadian, 

indikatornya: 

(1) Berakhlak mulia 

(2) Arif dan bijaksana 

(3) Mantap 

(4) Berwibawa 

(5) Dewasa 

(6) Stabil 

(7) Jujur 

(8) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

(9) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri 

(10) Mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

c) Kompetensi profesional; kemampuan dalam menguasai pengetahuan 

bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diampunya. 
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(1) Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuwan, teknologi, atau 

seni yang relevan. 

(2) Materi ajar yang luas dan mendalam sesuai standar isi program 

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampunya. 

d) Kompetensi sosial; indikatornya: 

(1) Berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat 

(2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional 

(3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan 

sebagainya. 

(4) Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat. 

kebersamaan.38 

e. Tugas-Tugas Guru 

Keempat kompetensi profesional yang seharusnya melekat dalam 

diri para guru itu, bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan jika 

tidak ada kemauan dari berbagai pihak, terutama guru itu sendiri.39 

Guru bertanggung jawab mencari cara untuk mencerdaskan kehidupan 

anak didik dalam arti sempit dan bangsa dalam arti luas. Dalam 

pengamatan hampir tidak ada guru yang benar yang tidak 

38
Satori, Djam'an, dkk. Profesi Keguruan, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 

2012), h. 221 
39 Siti Halimah, Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru. (Bandung: 

Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 49-50 
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menginginkan kesuksesan anak didiknya, atau menjadi sampah 

masyarakat. UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengahkan.40 

f. Kompetensi Pedagogik Guru 

Istilah kompetensi pedagogik berasal dari dua kata yaitu 

"kompetensi" dan "pedagogik" kata kompetensi dalam bahasa Inggris 

competency yang berarti kemampuan dan kecakapan.41 

Menurut mulyasa kompetensi merupakan perilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan untuk mencapai kondisi 

yang diharapkan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kompetensi 

mengacu pada kemampuan melaksanakan kemampuan yang diperoleh 

melalui pendidikan kompetensi menunjuk kepada performa dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam 

melaksanakan tugas-tugas pendidikan.42 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi 

yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya 

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan 

40 Mintarsih Danumiharja,  Profesi Tenaga Kependidikan. (Yogyakarta: Depublish, 
2014), h. 25 

41 Jhon M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2019), h. 135.  
42

E Mulyasa. Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Remaja Rosdakarya, 2013), 
h. 125
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membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat 

keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. 

Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui 

upaya belajar secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus 

menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon 

guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat 

dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang 

bersangkutan. 

g. Menguasai karakteristik peserta didik. 

Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang 

karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembalajaran. 

Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya: 

1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta 

didik di kelasnya, 

2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembalajaran, 

3) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik. 
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h. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan 

standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

memotivasi mereka untuk belajar: 

1) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai 

materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui 

pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, 

2) Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut, 

3) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan 

belajar peserta didik. 

i. Pengembangan kurikulum 

Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting 

kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan 

pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik: 

1) Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum, 
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2) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus 

untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat 

mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan, 

3) Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran, 

Guru memilih materi pembelajaran yang: 

1) sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

2) Tepat dan mutakhir, 

3) Sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, 

4) dapat dilaksanakan dikelas dan 

5)  sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 

j. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan 

pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai 

materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi 

komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembalajaran: 

1) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan 

yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas 

tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya, 
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2) Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi 

tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar 

peserta didik, 

3) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

k. Pengembangan potensi peserta didik. 

Guru mampu manganalisis potensi pembalajaran setiap 

peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik 

melalui program pembelajaran yang mendukung siswa 

mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya 

sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi 

mereka: 

1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian 

terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing. 

2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan 

pola belajar masing-masing 

3) Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. 

l. Komunikasi dengan peserta didik. 

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santum 

dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu 
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memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau 

pertanyaan peserta didik: 

1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan 

menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan 

terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide 

dan pengetahuan mereka. 

2) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan 

mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa 

mempermalukannya. 

3) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

kerja sama yang baik antar peserta didik. 

m. Penilaian dan Evaluasi 

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas 

efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan 

pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam 

proses pembelajarannya: 

1) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP. 

2) Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/ 

kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 
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3) Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

Menjadi guru yang sejatinya bukan hal yang mudah. Guru adalah 

desainer masa depan anak. Melalui sentuhannya, masa depan anak akan 

banyak ditentukan oleh profesionalitas guru dan keberhasilan guru 

dalam mendidik dan menjalankan profesinya.43 

n. Indikator profesionalitas guru 

Adapun indikator yang mengukur variable pendidikan 

profesionalitas guru menurut Usman yaitu : 

1) Menguasai landasan kependidikan. 

a) Memahami tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

b) Mengenal fungsi sekolah dan masyarakat. 

c) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan.  

2) Menguasai materi/bahan pembelajaran. 

a) Menguasai bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum.  

b) Menguasai bahan pengayaan. 

3) Menyusun program pembelajaran. 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran. 

b) Memilih dan mengembangkan bahan ajar. 

c) Memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran. 

d) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran. 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

 

43 Hugo Warami. Profesi Guru, ( Yogyakarta: Absoludmedia, 2017). h. 37-43
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4) Melaksanakan program pembelajaran. 

a) Menciptakan program pembelajaran yang tepat.  

b) Mengatur ruangan belaajar. 

c) Mengelola interaksi belajar. 

5) Menilai hasil dan proses pembelajaran. 

a) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pembelajaran. 

b) Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.44 

2. Faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Guru 

1) Faktor internal 

a) Krakteristik guru 

Krakteristik guru yang di maksud yaitu berkaitan dengan 

kondisi guru tersebut, baik secara fisik maupun mental. 

b) Sikap 

Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena 

perbuatan merupakan implementasi atau wujud nyata dari sikap, 

namun sikap seseorang akan tercermin dari sikapnya seseorang 

akan tercermin dalam tindakannya. 

c) Motivasi 

Motivasi ialah keadaan internal yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu, motifasi merupakan dorongan yang ada pada diri 

guru dalam bentuk keprofesionalan dalam melaksanakan profesi. 

Maka motifasi adalah salah satu faktor penting bagi guru dalam 

melaksanakan profesinya, motifas pada guru haruslah dimiliki oleh 

44 Ismaya, Pengaruh Pengawasan Kepla Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMAN 7 Kota 
Tasik Malaya, Jurnal Administrasi Kebijakan Pendidikan, Vol. 5 No. 1, Januari 2020. h. 175-176. 
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setiap guru. Karena jika guru tidak memiliki motifasi dalam 

melaksanak profesi maka akan berdampak pada kegiatan mengajar. 

d) Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah suatu sikap yang dilakukan oleh 

seseorang guru yang melakukannya dengan sepenuh hati. 

e) Disiplin 

Kedisiplinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang sesuai dengan prosedur aturanyang berlaku.seperti 

datang dengan tepat waktu.45 

2) Faktor Eksternal 

a) Kepala sekolah 

Faktor kepala sekolah juga memberikan pengaruh yang 

penting terhadap aktivitas guru, walaupun merupakan faktor 

ekternal. Karena bagaimana sikap dan kepribadian kepala sekolah, 

baik buruknya perlakuan kepala sekolah sangat berpengaruh 

terhadap guru karena dengan memiliki kepala sekolah yang baik 

dapat menentukan kenyamanan, dan kesejahteraan guru dalam 

melakukan pekerjaannya. Sehingga dapat bijaksana dalam 

mengambil keputusan untuk meningkatkan profesionalitas guru. 

b) Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan tempat di mana guru 

mengajar haruslah lingkungan yang kondusif dan lingkungan yang 

nyaman. 

45  Aunurahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alpabeta, 2014), h. 49 
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c) Kurikulum sekolah 

Kurikulum sekolah merupakan panduan bagi guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran. Kurikulum tersebut di 

susun berdasarkan tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat, 

sementara perubahan-perubahan dan kemajuan masyarakat adalah 

suatu yang harus terjadi, maka kurikulum juga harus mengalami 

perubahan. Perubahan kurikulum dalam pendidikan merupakan 

suatu yang harus terjadi, perubahan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan zaman dapat berdampak positif bagi kemajuan 

pendidikan. Akan tetapi jika perubahan tersebut kerapkali berganti-

ganti dalam kurun waktu yang belum lama dapat memberikan 

dampak negative. Oleh sebab itu guru harus memahami dan 

menyesuaikan kembali segala sesuatunya sesuai dengan kurikulum 

yang telah ditetapkan. 

d) Sarana daan Prasarana 

Keadaan gedung sekolah dan ruang guru, ruang kelas yang 

tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, 

tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersediannya buku-

buku baha pembelajaran, media/alat bantu mengajar merupakan 

sarana dan prasarana pendukung bagi proses program 

pembelajaran. Keyersediaan sarana dan prasarana akan 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi guru selama 

mengemban profesi yang dilakukan. Sehingga dapat memudahkan 
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guru dalan proses mengerjakan profesinya sehingga guru tersebut 

lebih menjadi profesional dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya.46 

 
C. Penelitian Relevan 

1. Rofi'ah 2021, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 

dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap 

Profesionalitas Guru di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengaruh latar belakang pendidikan terhadap profesionalitas guru di 

pondok pesantren darul hikmah Pekanbaru. Persamaan penelitian dengan 

Rofi'ah yaitu sama sama meneliti tentang profesionalitas guru.47  

2. Waluyanti 2010, Peranan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Sosiologi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SMA di 

Kabupaten Sleman. Bahwa beberapa program materi yang telah 

direncanakan oleh MGMP Sosiologi Kabupaten Sleman belum 

sepenuhnya mencakup aspek aspek kompetensi profesional yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, seperti belum adanya materi tentang 

pengembangan silabus.48 Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

46
Muhibbin Syah, Pisikologi Pendidikan Denan Pendekatan Baru. (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya, 2007), h. 136 
47

Rofi'ah, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Profesionalitas Guru di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, (Pekanbaru : Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

48 Waluyanti, Pengaruh motivasi berprestasi dan partisipasi guru dalam MGMP terhadap 
kompetensi profesional guru matematika SMP di Kabupaten Jepara, 2010 



46 
 

wuliyanti mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yaitu sama-sama meneliti tentang profesional guru. Perbedaannya 

yaitu wuliyanti meneliti pemahaman tentang Peran musyawarah guru mata 

pelajaran sosiologi dalam meningkatkan kompetensi professional guru 

SMA di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh 

controling kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di madrasah 

tsanawiyah pondok pesantren darul hikmah pekanbaru kompetensi 

profesional guru. 

3. Sukmandari 2012, Pengaruh motivasi berprestasi dan partisipasi guru 

dalam MGMP terhadap kompetensi profesional guru matematika SMP di 

Kabupaten Jepara Pengaruh positif motivasi berprestasi dan partisipasi 

guru dalam MGMP terhadap kompetensi profesional guru baik secara 

simultan (bersama) maupun parsial (terpisah).49 Penelitian sukmandari 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

sama-sama meneliti tentang Profesional guru. Perbedaanya adalah 

sukamandari meneliti tentang Pengaruh motivasi berprestasi dan 

partisipasi guru dalam MGMP terhadap kompetensi professional guru 

matematika SMP, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh controling 

kepala sekolah terhadap professionalitas guru di madrasah tasanawiyah 

pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

 

 

49 Sukmandari, Pengaruh motivasi berprestasi dan partisipasi guru dalam MGMP 
terhadap kompetensi profesional guru matematika SMP di Kabupaten Jepara, 2012 
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D. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu konsep yang digunakan  untuk 

memperjelas kerangka teoritis dalam sebuah penelitian. Dalam penentuannya 

dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep-konsep 

yang abstrak dapat diukur dengan baik.  

Penelitian ini berjudul Pengaruh Controlling Kepala Sekolah Terhadap 

Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul 

Hikmah Pekanbaru. Ada dua variable yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu controlling kepala sekolah (X) sebagai variabel bebas (independen) dan 

profesionalitas guru (Y) sebagai variabel  terikat (dependen). Untuk lebih 

jelasnya, konsep operasional variabel dalam penelitian ini dijabarkan melalui 

gambar berikut ini. 

1. Controlling Kepala Sekolah (X) 

Adapun indikator dari controlling kepala sekolah yaitu:  

a. Menetapkan standar (Standards) yakni penempatan patokan (target) 

atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai 

perbandingan hasilketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar 

juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target 

organisasi. 

b. Pengukuran (Measurement) yaitu proses yang berulang-ulang 

dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam 
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bentuk pengukuran harian, minggu, atau bulanan sehingga tampak 

yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. 

c. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasi yang dicapai 

dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja 

lebih tinggi atau lebih lebih rendah atau sama dengan standar. 

d. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan 

koreksi-koreksi atau perbaikan, bila mana telah terjadi penyimpangan 

(deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan 

follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. 

2. Profesionalitas Guru (Y) 

Adapun indikator dari Profesionalitas dan pedagogik guru yaitu:  

a. Menguasai landasan kependidikan.  

b. Menguasai materi/bahan pembelajaran. 

c. Menyusun program pembelajaran. 

d. Melaksanakan program pembelajaran. 

e. Menilai hasil dan proses pembelajaran. 

 
E. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi  

Dalam penelitian ini penulis meyakini bahwa controlling kepala 

sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas guru. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 
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HO:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara controlling kepala 

sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

Ha:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara controlling kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian  

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk membantu mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut 

sugiyono, metode penelitian bila dilihat dari landasan filsafat, data dan 

analisisnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian 

kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi.50 

Dilihat dari judul yang penulis ajukan, yakni Pengaruh Controlling 

Kepala Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyan 

Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafatpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu,  pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.51 

Penelitian kuantitatif merupakan jenis analisis yang lebih mentitik 

beratkan pada data numerik (angka) yang dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (metode ini adalah penelitian 

korelasi yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan pengaruh yang 

50 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, cetakan ke-7 2015). h. 9 

51 Ibid, h. 11



 
 

51

disebabkan oleh variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y (variabel 

terikat).52  Adapun variabel X pada penelitian ini adalah controlling kepala 

sekolah, sedangkan profesionalitas guru adalah variabel Y. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Darul Hikmah Pekanbaru. Dengan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada tanggal 13 Maret -14 April 2023. 

 
C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pengaruh Controlling Kepala 

Sekolah terhadap profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru.  

 
D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian merupakan dasar dari pertimbangan bahwa sampel atau responden 

berkaitan erat dalam karakteristik dalam variabel penelitian yang peneliti 

lakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik yang 

ada di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru 

yang berjumlah 64 orang. 

52
Sufyan Siregar, Metode Pengembangan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013). h. 250
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Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik dari subjek dari 

populasi yang akan diteliti, yang secara reprensif dapat mewakili populasinya. 

Untuk itu sampel yang diambil harus benar benar mewakili. Dalam penelitian 

ini sampel yang diambil berjumlah 64 orang guru di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Sedangkan terkait pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah sampling total atau sensus, menurut 

sugiyono sampling total atau sensus merupakan teknik pengumpulan sampel 

Ubila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini karena 

jumlah populasi penelitian kurang dari 100.53  

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Angket 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket (kuesioner), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.54 Terkait angket ini penulis 

gunakan untuk mengumpulkan data tentang seberapa besar pengaruh 

controlling kepala sekolah terhadap profesionalitas guru. 

  

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 
Cetakan ke-21 2014). h.80  

54 Ibid, h. 132
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2. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa dokumen berasal dari 

kata dokumen yang artinya barang tertulis seperti buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.55 

Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai variabel 

Controlling Kepala Sekolah yaitu dengan melihat pada dokumen data guru 

yang diteliti tersebut meliputi profil guru yang didapat dari sekolah yang 

bersangkutan. 

 
F.  Instrument Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, oleh karena itu data yang 

dikumpulkan akan dianalisis secara korelasi. Data ini merupakan data ordinal 

yaitu controlling kepala sekolah (variabel bebas dengan symbol X) dan 

profesionalitas guru (variabel terikat bersimbol Y). untuk mendapatkan 

instrument yang baik perlu dilakuka uji instrument yang meliputi uji validitas 

dan reabilitas dengan bantuan program SPSS. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menyatakan tingkat kebenaran suatu

instrumen. Instrument yang valid mempunyai validitas yang tinggi,

sedangkan yang kurang valid memiliki validitas yang rendah. Suatu

instrument dikatakan valid jika dapat mengukur hal-hal yang diinginkan

dan mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat.

55  Ibid. h.135 
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Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan bahwa data yang

terkumpul tidak menyimpang dari deskripsi validitas yang diharapkan.

Artinya semakin mendekati nilai koefisien validitas dengan +1,00 maka

instrument tersebut semakin efektif.56 

2. Uji reliabilitas 

Reabilitas mengarah pada ketepatan dan kekuatan suatu alat ukur 

didalam prosedur pengukuran. Reabilitas merupakan indeks atau angka 

yang menunjukkan seberapa jauh alat pengukuran dapat dipercaya. 

Sehingga uji reabilitas bias digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur. Suatu angket bias dikatakan reliabel jika jawaban dari angket 

tersebut senantiasa stabil dan konsisten dari masa kemasa. Perhitungan 

reliabilitas hanya bias dilakukan jika variabel pada angket sudah valid.57 

3. Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang berasal 

dari populasi terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal, 

Dalam penelitian ini digunakan uji kolmogorof-smirniof. Untuk 

mengetahui normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat dari:58
 

a. Jika nilai Signifikasi < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

b. Jika nilai Signifikasi > 0,05 maka data terdistribusi normal. 

56 Febrianawati Yusup, Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif 
Jurnal Tarbiyah, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7 No. 1. p-ISSN: 2088-6991 Januari – Juni 
2018. h. 17  

57
Febrianawati Yusuf, Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif 

Jurnal: Tarbiyah Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol. 7 No. 1. P-ISSN: 2088-6991 Januari-Juni 2018. 
h. 23  

58 Nuryadi, dkk, Dasar-dasar Sistematika Penelitian, (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), 
h. 87 
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4. Uji linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan lineritas data

antara variabel dalam pengujian statistic lebih lanjut. Uji linieritas

dilakukan untuk mencari persamaan antara variabel (X) terhadap variabel 

(Y) bisa dilihat dari garis regresi atau grafik. Kemudian diuji keterkaitan 

koefisien garis regresi serta linieritas garis regresi. Hipotesis yang di uji 

adalah: 

��:  Distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear

��: Distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear

Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 �� diterima dan �� ditolak.

Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 �� ditolak dan �� diterima. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif. Menurut 

Sugiyono data kuantitatif dapat dianalisis dengan menggunakan 

statistikdekriptif dan statistik inferensial menggunakan rumus-rumus 

matematika terapan (statistik). Data yang sudah diperoleh terlebih dahulu 

dicari persentase jawabannya pada itempertanyataan masing-masing variabel 

dengan menggunakan rumus perhitungan presentase (Bungin): 

� �  
�

�
 x 100% 

Keterangan 

P : Angka Persentase 

F : Frekuensi Jawaban Responden 

N : Jumlah Frekuensi/Individu 
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Data yang sudah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel III. 1 
Rekapitulasi dan Kategori Data  

No Presentase Kategori 
1 81%-100% Sangat Baik 
2 61%-80% Baik 
3 41%-60% Cukup Baik 
4 21%-40% Kurang Baik 
5 0%-20% Tidak Baik 

 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variable devenden 

dengan variable indevenden, apakah variable independen berhubungan positif 

atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variable dependen apakah 

mengalami penaikan atau penurunan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

persamaan regresi sederhana sebagai beriku: 

Y = a + bx 

Keterangan:  

Y = Nilai yang diprediksi 

   a = Konstanta 

   b = Koefisien regresi 

   X = Nilai variable indevenden59  

Data yang peneliti peroleh akan diproses menggunakan bantuan 

program SPSS23.0forWindows. 

 

59 Sugiyono, Op.Cit. h. 262 
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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Berdasarkan rekapitulasi angket tentang controlling kepala sekolah 

diketahui bahwa jumlah pilihan seluruhnya adalah 960 selanjutnya jumlah 

pilihan alternatif jawaban dikalikan dengan skor nilai masing-masing 

jawaban. Distribusi dari hasil diatas menunjukkan bahwa controlling kepala 

sekolah di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru 

tergolong “sangat baik” yaitu dengan persentase 91.7%. 

Juga berdasarkan hasil rekapitulasi angket tentang profesionalitas 

guru diketahui bahwa jumlah pilihan seluruhnya adalah 960 Selanjutnya 

jumlah pilihan alternatif jawaban dikalikan dengan skor nilai masing-masing 

jawaban. Kamudian, hasilnya manunjukkan bahwa profesionalitaas guru 

tergolong “sangat baik”  yaitu dengan persentase 90.1%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai korelasi r 

hitung (0.710) > r tabel (0.246) pada tarif signifikan 5%. Dan berdasarkan 

perhitunan determinan diperoleh (R Squer) sebesar 0.504. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah sebesar 0.50.4%. Sedangkan sisanya adalah 49.6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin peneliti 

sapaikan: 

1. Bagi kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul 

Hikmah Pekanbaru, diharapkan terus mempertahankan controllingnnya, 

karena jika controlling kepala sekolahnya dilaksanakan dengan baik, 

maka profesionalitas guru akan meningkat sehingga akan berdampak 

bagi keberhasilan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul 

Hikmah Pekanbaru. 

2. Bagi guru-guru Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah 

Pekanbaru harus mampu mempertahankan atau meningkatkan 

keprofesionalitasannya dengan cara meningkatkan menguasai landasan 

kependidikan, menguasai materi/bahan pembelajaran, menyusun program 

pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, menilai hasil dan 

proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pokok permasalahan yang sama 

agar dapat menggunakan indicator-indikator lain supaya dapat 

menambah wawasan serta pengetahuan tentang controlling dan 

profesionalitas guru. 

4. Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, tentunya hasil 

penelitian ini tidaklah sempurna, sehingga diharapkan dapat menerima 

kritik dan saran yang membangun dari peneliti selanjutnya.   
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Berikut ini adalah kuesioner penelitian, tentang penelitian yang berjudul  

Pengaruh Controlling Kepala Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru yang 

disusun oleh Neti Putri Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan. Dengan segala hormat kesediaan waktu dan kesempatan dalam 

rangka meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian ini dengan 

sebenar-benarnya dan tiada paksaan apapun. Dengan memberi tanda (ceklis) pada 

setiap pernyataan, saya mengucapkan terimakasih atas waktunya. 

 

Identitas Responden  

Nama  :  

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

Daftar kuesioner: Mohon untuk memberi tanda (ceklis) pada setiap pernyataan 

yang bapak/ibuk pilih. 

 

Keterangan: 

SL  : Selalu 

SR  : Sering 

K  : Kadang-Kadang 

H  : Hampir Tidak Pernah 

T  : Tidak Pernah 

 

  



 

A. Controlling Kepala Sekolah (X) 

No Pertanyaan SL SR K H T 

1.  Kepala sekolah mengadakan pelatihan      

2. Kepala sekolah melakukan evaluasi 

terhadap guru 

     

3. Kepala sekolah membuat rancana kerja 

sekolah dan rancana kegiatan anggaran 

sekolah (RKS/RKAS) 

     

4. Kepala sekolah melakukan supervisi secara 

langsung 

     

5. Kepala sekolah mengadakan seminar 

pemberdayaan pendidikan dan tenaga 

kependidikan (PTK) 

     

6. kepala sekolah mengadakan rapat tentang 

rencangan program kerja 

     

7. Kepala sekolah memberikan motivasi dan 

reword  

     

8. Kepala sekolah selalu bijaksana dalam 

pengambilan keputusan  

     

9. Kepala sekolah bertanggung jawab dan 

berjiwa kepemimpinan  

     

10. Kepala sekolah melakukan peninjauan 

secara langsung dan tidak langsung 

     

11. Kepla sekolah melibatkan staff dalam 

pelaksanaan perencanaan 

     

12.  Kepala sekolah melibatkan semua anggota 

dalam rapat evaluasi 

     

13.  Kepala sekolah melibatkan tokoh 

masyarakat dalam perencanaan 

     

14.  Kepala sekolah merumuskan perencanaan 

mutu sesuai visi dan misi sekolah 

     

15. Kepala sekolah memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap peningkatan mutu sekolah 

     

 

 



 

B. Profesionalitas Guru 

No. Pertanyaan SL SR K H T 

1. Saya  menguasai materi ajar      

2.  Saya menggunakan media pembelajaran       

3. Saya melakukan evaluasi       

4. Saya melakukan variasi dalam belajar      

5.  Saya datang tepat waktu      

6. Saya membuat program tahunan dan 

program semester  

     

7. Saya mengikuti seminar      

8. Saya menilai soal ujian      

9. Saya mentaati kode etik       

10. Saya memiliki absensi dan melakukan 

absen setiap pagi 

     

11.  Semua kegiatan mengajar saya adakan 

perencanaan yang matang 

     

12.  Saya menggunakan teknolosi dan media 

pembelajaran yang sesuai 

     

13. Saya meemahami membaca dan menguasai 

terlebih dahulu bahan ajar yang akan 

diajarkan 

     

14 Saya datang selalu ontime

 

     

15 Saya mengikuti aturan sekolah

 

     

 

  

































 

Lembar Dokumentasi 

Plang MTs Darul Hikmah Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P PLAMAN 

 

 

 

 



 

 

 

Bersama Kepala Sekolah MTs Darul Hikmah Pekanbaru 

 

 



 

 

 
Kegiatan Pengisian Angket Penilaian Kepada Majelis Guru di MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Kantor Majlis Guru MTs Darul Hikmah Pekanbaru 

 

 

 

  



 

Penghargaan-penghargaan MTs Darul Hikmah Pekanbaru 

 

 

Masjid Darul Hikmah Pekanbaru 

 

 

 



 

Ruang Kegiatan Belajar Siswa/i 
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