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ABSTRAK

Faiz Azizi, 2017. Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam Meningkatkan
Kompetensi Profesional Guru di SMP Sultan Agung Kasiyan
Puger Tahun Pelajaran 2016/2017. Tesis. Program Studi
Manaemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Hj. St.
Rodliyah. M.Pd. Pembimbing II: Dr. Sofyan Hadi, M.Pd.

Kata Kunci: Pelakasanaan Supervisi Akademik, Meningkatkan Kompetensi
Profesional Guru.

Supervisi akademik terhadap guru merupakan salah satu program
kepala sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan terutama yang
berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, esensial supervisi akademik
adalah membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.
Kepala sekolah adalah tenaga pendidik yang diberi tugas tambahan untuk
memimpin sebuah institusi, termasuk di dalamnya membantu para pendidik
untuk menguasai dan menerapkan kompetensi guru melalui jabatan supervisor
yang melekat pada dirinya.

Berkaitan dengan ini, maka di tentukan fokus penelitian 1. Bagaimana
perencanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional
guru di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger. 2. Bagaimana pelaksanaan
supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP
Sultan Agung Kasiyan Puger dan 3. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut
supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP
Sultan Agung Kasiyan Puger.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1.
Perencanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional
guru di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger. 2. Pelaksanaan supervisi akademik
dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung
Kasiyan Puger dan 3. Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik dalam
meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung Kasiyan
Puger.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan
data yang digunakan yaitu Obsevasi, interview dan dokumentasi. Data yang
didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan, 1.
Perencanaan program supervisi penyusunannya dilakukan pada awal tahun
pelajaran dan diumumkan kepada semua guru, 2. Pelaksanaan supervisi
akademik di lakukan dengan menggunakan pendekatan direktif/langsung dan
teknik yang dilakukan secara individu melalui kunjungan kelas, pertemuan
individu dan kelompok melalui rapat dan pelatihan, 3. Evaluasi dan tindak
lanjut supervisi akademik dilakukan dengan evaluasi hasil supervisi dengan
pantuan kepala sekolah dan tindak lanjut dilakukan dengan pembinaan,
MGMP, catatan kepala sekolah, pertemuan individu dan pengharggan kepada
guru yang telah disupervisi.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

vi

ملخص البحث

تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین في المدرسة إطارالأكادیمي في الإرشاد. ٢٠١٧فائز عزیزي، 
تخصص إدارة رسالة الماجستیر، . ٢٠١/٢٠١٧العام الدراسي فوغیر –المتوسطة سلطان أغونج كایسان 

ستي . الأول: د. حشرف. المالحكومیة جیمبیرفي الجامعة الإسلامیة برنامج الماجستیرالتعلیم الإسلامیة
رضیةّ الماجستیر. المشرف الثاني: د. سفیان ھادي الماجستیر.

.الإرشاد الأكادیمي في إطار تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین:عنوان البحث

صة فیما یتعلق التعلیم، وخاكفاءةمیةنلتالمدرسةبرنامج مدیرمن أحدللمعلمین الإرشاد الأكادیمي
. إطار تأھلیھمھو مساعدة المعلمین على ، وغرض الإرشاد الأكادیميینة المعلمكفاءبإطار تنمیة تأھیل 

في ذلك مساعدة ویدخل، المدرسیةرئیسًا ومدیرًا للجمعیةمسئولیة إضافیة أن یكون مدیر المدرسة یعطى و
التأھیلیة التي تتعلق بنفسھ كمدیر الورسةمن خلال ینكفاءة المعلمتأھیل تنمیةوتطویرالمعلمین على 

المدرسة.

الإرشاد الأكادیمي في إطار تنمیة كیفیة تخطیط .١:یتم تحدید محور البحثأن،أیضًایتعلق بذلكو
كیفیة تنفیذ ٢.. فوغیر–تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین في المدرسة المتوسطة سلطان أغونج كایسان 

الأكادیمي في إطار تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین في المدرسة المتوسطة سلطان أغونج الإرشاد 
لإرشاد الأكادیمي في إطار تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو م ومتابعة ویتقیةكیف٣.. فوغیر–كایسان 

ر.فوغی–المدرسین في المدرسة المتوسطة سلطان أغونج كایسان 

لإرشاد الأكادیمي في إطار تنمیة تأھیل كفاءة التخطیط .١عن:ھو وصفثالبحمن ھذھدفوال
لإرشاد الأكادیمي تنفیذ ال٢.فوغیر.–المعلمین أو المدرسین في المدرسة المتوسطة سلطان أغونج كایسان 

فوغیر–في إطار تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین في المدرسة المتوسطة سلطان أغونج كایسان 
لإرشاد الأكادیمي في إطار تنمیة تأھیل كفاءة المعلمین أو المدرسین في المدرسة متابعة الیم والتقو٢.

.فوغیر–المتوسطة سلطان أغونج كایسان 

من خلال المراقبة، جمع البیانات المستخدمة یقةطربھذا البحث ھو البحث النوعي. منھاج 
التي تم منھج الوصفي.باستخدامالبیاناتلوتحلّ مات الشخصیة والتوثیق. ثمّ جمعت المعلوالمقابلةو

تقنیة طریقة باستخدام والمعلوماتالبیاناتھذهوصلاحالحصول علیھا باستخدام المنھج الوصفي. صحة
.التثلیث

التخطیط لبرنامج .١: یمكن على الباحث استنتاجھ فیما یلي بناء على البحث الذي تم القیام بھ، 
المباشر جاذبیة الأكادیمي باستخدام لإرشادنفیذ الت٢..في بدایة العام الدراسيهعدادإعلى الأكادیميرشاد الإ

لقاءاتوالجماعة من خلال الفرداتبھ بشكل فردي من خلال زیارة الفصل المدرسي، ولقاءوتقنیة القیام
بھ من بمراقبة ومتابة رئیس المدرسةھعلى نتائجالأكادیمي على الإرشادمتابعة الیم وتقوال٣..اتتدریبو

ھاءهتنبعد االشكر للمعلم المنحوالقیام بتقدیرالفردي لقاءاتالمدیر، و، وملاحظاتMGMPو،التنمیةقبل 
.من الإرشاد الأكادیمي
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ABSTRACT

Faiz Azizi, 2017. Implementation of principals Academic Supervision in
Improving Professional Competension Teachers in SMP Sultan
Agung Kasiyan Puger in the Academik Year of 2016/2017 Thesis.
Studies Program of Islamic Education Management. Graduate
School of IAIN Jember. Supervisors I: Dr. Hj. St. Rodliyah. M.Pd.
Pembimbing II: Dr. Sofyan Hadi, M.Pd.

Keywords: Implementation of principals Academic Supervision, Improving
Professional Competension Teachers.

Academic supervision of the teacher in one of the prinscipal program order
to improve the quality of education especially with regard to improving the
competence of teacher, academic supervision is assential to help teachers develop
the ability professionalism. The principal is educators who are given the
additional  task of leading the institution, help teachers to master and
implementation competence.

From the description, the focus of research in this study is 1. How to plan
of principals Academic Supervision in Improving Professional Competension
Teachers in SMP Sultan Agung Kasiyan Puger, 2. How to Implementation of
principals Academic Supervision in Improving Professional Competension
Teachers in SMP Sultan Agung Kasiyan Puger, 3. How to evaluation and
feedback of Supervision in Improving Professional Competension Teachers in
SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

The puspose of this study for description of 1. Plan  of principals
Academic Supervision in Improving Professional Competension Teachers in SMP
Sultan Agung Kasiyan Puger, 2. Implementation of principals Academic
Supervision in Improving Professional Competension Teachers in SMP Sultan
Agung Kasiyan Puger, 3. evaluation and feedback of Supervision in Improving
Professional Competension Teachers in SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

The research approach used in this study is qualitative. Data collection
techniques used observatition, interview and documentation. Techniques of data
analysis is descriptive qualitative. Data validity used triangulation techniques.

Based on the results of the study. 1. The planning preparation supervision
program conducted at the beginning of the school year, 2. Implementation of
academic supervision is done individually with visit the classroom, meeting
individually and groups with conference and training, 3. Evaluation dan feedback
of academic supervision is done supervision result with principal observation and
feedback with coaching, deliberation of subject teachers, meeting individually and
reward.
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A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab

Nama
Huruf
Latin

Keterangan

ا Alif - Tidak dilambangkan

ب ba’ B Be

ت ta’ T Te

ث sa’ S Es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح ha’ ḥ Ha (dengan titik di bawah)

خ kha’ Kh Ka dan Ha

د Dal D De

ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر ra’ R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Es dan Ye

ص Sad ṣ Es (dengan titik di bawah)

ض Dad ḍ De (dengan titik di bawah)

ط ta’ ṭ Te (dengan titik di bawah)

ظ za’ ẓ Zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

غ Gain G Ge

ف fa’ F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و wawu W We

ه ha’ H Ha

ء hamzah ‘ Apostrof
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ي ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدیة ditulis Ahmadiyyah

C. Tā’ marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis jamā’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: كرامةالأولیاء ditulis karāmatul-auliyā′

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah

+ wāwu mati ditulis au.

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan

apostrof ( ′ )

Contoh: أأنتم ditulis a′antum

مؤنث ditulis mu′annaś



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

xvii

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Contoh: القرأن ditulis Al-Qura′ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya.

Contoh: الشیعة ditulis asy-Syī‛ah

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Ditulis kata per kata, atau Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شیخالاسلام ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terdapat beberapa landasan yang mendasari pentingnya kegiatan

supervisi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. yakni landasan filosofis,

yuridis dan religis. Secara filosofis mengenai supervisi pendidikan yakni,

“supervisi harus dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang

bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari

sekadar pengawas biasa”1.Contohnya jika pengawasan dilakukan oleh kepala

sekolah, maka pengawasan dilakukan untuk melihat kinerja guru dalam

melaksanakan pembelajaran terhadap siswa, namun jika supervisi

dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan, maka kepala sekolah dalam

konteks kelembagaan jelas menjadi tujuan utama dalam meningkatkan mutu

pendidikan secara menyeluruhbukan hanya sekedar inspeksi biasa.

Penyelenggaraan supervisi pendidikan diperlukan usaha dan kerja

sama antara supervisor (kepala sekolah atau pengawas sekolah) dan guru

mengenai pandangan tentang tujuan dari supervisi pendidikan serta pendirian

mengenai seperti apa atau yang bagaimana supervisi yang dikehendaki sesuai

dengan tujuan pendidikan nasional.

Mengacu pada pemikiran diatas, maka bantuan berupa pengawasan

profesional oleh pengawas satuan tenaga kependidikan tentu diarahkan pada

1 Nana Sudjana, Pengawas dan Kepengawasan.( Bekasi: Binamitra Publishing, 2011), 1.
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upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepala sekolah dalam

menetralisir, mengidentifikasi serta menemukan peluang-peluang yang dapat

diciptakan guna meningkatkan mutu kelembagaan secara menyeluruh.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah: Pasal 1 (1) Untuk

diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi

standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional. (2) Standar kepala

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini. Yaitu salah satunya kompetensi supervisi

yang meliputi: 1. Merencanakan program supervisi pengajaran dalam rangka

peningkatan profesionalisme guru, 2. Melaksanakan supervisi pengajaran

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang

tepat, serta 3. Menindaklanjuti hasil supervisi pengajaran terhadap guru dalam

rangka peningkatan profesionalisme guru2.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru:

Pasal 1 (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

kompetensi guru yang berlaku secara nasional. (2) Standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Ketentuan

mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan

2 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 8.
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Menteri tersendiri . kegiatan supervisi pengajaran yang dilakukan kepala

sekolah di tingkat satuan pendidikan dasar dapat memberikan kontribusi yang

positif terhadap mutu pendidikan secara umum di negeri ini, serta mampu

memperbaiki kinerja guru terutama pada proses belajar mengajar di kelas.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan

dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam

konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun

spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang

bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual.

Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep

Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat

materil dan tanpa melibatkan Allah Swt sebagai pengawas utama.

Sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr: 18

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.3

(QS. Al Hasyr : 18).

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sistem pendidikan menurut

Peter F. Oliva terdiri dari 4 sistem: administrative behavior system (sistem

penyelenggara sekolah), teacher behavior system (sistem guru),

3 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1990), 191.
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supervisory behavior system (sistem pengawasan), dan counselor behavior

system (penasehat). Dan semua sistem itu berhubungan satu sama lainya4.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

di sekolah/madrasah peran yang sangat menonjol dilakukan oleh kepala

sekolah/madrasah adalah peran supervisi akademik memegang peranan

penting, karena berhasil tidaknya program pengajaran di sekolah/madrasah

banyak ditentukan oleh kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpinnya.

Kepala sekolah/madrasah mengatur kebijaksanaan dan pelaksanaan program

pendidikan secara keseluruhan.

Supervisi dapat dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan

program- program dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

Pendidikan dapat dikatakan bermutu manakala dapat memenuhi kepuasan

pelanggan pendidikan. Baik itu pelanggan internal maupun pelanggan

eksternal. Pelanggan pendidikan sebagaimana yang tertulis dalam buku

Total Quality Management in Education karya Edward Sallis5, bahwa

yang dimaksud pelanggan internal pendidikan adalah pengelola institusi

pendidikan, baik itu manajer (kepala sekolah), guru dan staf serta

penyelenggara institusi. Sedangkan yang termasuk pelanggan eksternal

adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri. Jadi, institusi pendidikan

dikatakan bermutu apabila antara pelanggan internal dan pelanggan eksternal

telah mendapatkan kepuasan atas jasa yang diberikan.

4 Peter F Oliva, Supervision for Today’s Schools (secon edition), ( New York & London:
Longman. 1984), 30,
5 Edward Sallis, Total Quality Managemen in Education. (Jogjakarta: IRCiSod, 2012), 6.
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Kedudukan kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor dan

pemimpin pendidikan tidak diganti oleh pengawas atau pejabat lain yang

bertugas khusus di bidang supervisi yang ditetapkan untuk tugas itu.

Pengawas atau pejabat lain bisa memberikan pelayanan melalui bantuan

tak langsung, sedangkan kepala sekolah/madrasah memberikan bantuan

kepada guru secara langsung melalui kunjungan kelas, wawancara

(pembicaraan individual), pemberian saran tentang cara-cara memajukan

proses balajar mengajar, membantu merencanakan satuan pelajaran.

Wahju Sumidjo menyatakan bahwa apabila seorang kepala sekolah

ingin berhasil menggerakkan para guru, maka :

1. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan memaksa atau bertindak

keras terhadap guru.

2. Harus mampu melakukan perbuatan yang melahirkan kemauan untuk

bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri terhadap guru

dengan: menyakinkan (persuade) dan membujuk (induce) bahwa apa

yang dilakukan adalah benar6.

Keinginan guru untuk tumbuh dan berkembang dalam kompetensi

profesionalnya menuntut perhatian dari kepala sekolah/madrasah untuk

dapat menjaring dan memenuhi kebutuhan tersebut. Kepala

sekolah/madrasah dituntut membantu menciptakan iklim yang kondusif

bagi pertumbuhan profesional guru sehingga guru terbebas dari rasa takut,

ancaman atau paksaan. Untuk itu kepala sekolah/madrasah dapat

6Wahju Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), 105.
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menggunakan pola pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik guru.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka peranan kepala sekolah

sebagai supervisor dan pemimpin pendidikan akan efektif apabila (1)

melakukan program intruksional pengajaran secara efektif, (2) melalui

kepemimpinan yang dinamis, (3) mengacu proses pembelajaran guru, (4)

membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi  pertumbuhan

profesional guru, (5) menggunakan   pola pendekatan yang sesuai

kebutuhan dan karakteristik guru, (6) dan memberikan bantuan kepada

guru secara langsung melalui kunjungan kelas, pembicaraan/bimbingan

individual pemberian petunjuk tentang cara memajukan proses belajar

mengajar.

Faktor kemampuan atau kompetensi kepala sekolah/madrasah dalam

supervisi sangat menentukan terlaksananya kegiatan supervisi di

sekolahnya masing-masing. Kompetensi itu meliputi pengetahuan tentang

supervisi, kemampuan dalam hubungan antar pribadi dan keterampilan teknis

dalam supervisi. Ketiga hal tersebut merupakan faktor kemampuan yang

mutlak dimiliki oleh setiap kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor

akademik.

Timbul pertanyaan, apakah   kepala sekolah/madrasah cukup

mampu, atau cukup kompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai

supervisor akademik. Dalam buku The Principalship : Concepts,

Competencies, and Ceses, James A. Lipham menyebutkan bahwa:
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“…Principals cannot be leaders in staff improvement because they
are not technically competent in all teaching fields. In this regard, however,
principals should be able to mobilize and capitalize on the services of subject
supervisors and coordinators from inside and outside the school district”7.

Berdasarkan kutipan di atas, secara teknis kepala sekolah/madrasah

sebagai supervisor sangat terbatas kemampuannya di bidang studi yang

diajarkan guru di kelas. Oleh karena itu kepala sekolah/madrasah semestinya

menggunakan pendekatan supervisi yang sedemikian rupa sehingga dapat

mendorong guru untuk mengembangkan diri secara mandiri. Para

kepala sekolah/madrasah dapat memobilisasi dan menggunakan tugas-tugas

dari para supervisor dan koordinator dari dalam dan luar lingkungan

sekolah/madrasah. Selanjutnya Glickman menyebut pelaksanaan supervisi

yang bersifat mengembangkan (Developmental Supervision), yaitu :

“The scope for understanding instructional supervision is therefore
reduce to the theory and findings about human learning. The goals of
instructional supervision is to help teachers learn how to increase their own
capacity to achieve professed learning goals for their students”8.

Pendapat Glickman di atas menyatakan bahwa ruang lingkup

pemahaman supervisi pengajaran berorientasi kepada teori dan temuan

lapangan tentang pembelajaran. Tujuan supervisi pengajaran adalah untuk

menolong para guru belajar, sebagai upaya meningkatkan  kapasitas

mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang nyata bagi para siswanya.

7 James A Lipham, The Principalship Concepts, Competencies, and Cases, New York:
Longmars, 1985), 177.

8 Carl D Glickman,. 1981. Developmental Supervision Alternative Practices for Helping Teachers
Improve Instruction, (ASCD ( Association for Supervision and Curriculum Development),
Alexandria, 1981), 3.
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Sally J. Zepeda menyebutkan ”Instructional supervision aims to

promote grouwth,  development,  interaction, fault-free problem solving,

and a commitment to build capacity in teachers”9. Supervisi pembelajaran

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, pengembangan, interaksi,

pemecahan masalah dan komitmen untuk membangun kekurangan

kapasitas guru-guru.

Supervisi terhadap guru bidang studi, merupakan supervisi yang

sedemikian rupa dapat mengembangkan para guru baik profesi maupun

pribadinya. Dalam aspek profesi, memerlukan kemampuan supervisor untuk

mengembangkan kualitas profesional para guru, khususnya yang berkaitan

dengan penguasaan materi bidang studi, metode mengajar, ketrampilan

melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam aspek pribadi, supervisor

diharapkan mampu mengembangkan aspek-aspek kepribadian guru seperti

moral, kreativitas, dan sebagainya.

Peningkatan kinerja guru melalui supervisi dan monitoring pengawas

bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang lebih bersifat aspek-aspek

administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan

keprofesionalannya dan komitmen sebagai seorang guru 10 . Supervisi

terhadap guru dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan

pengembangan terhadap guru sebagai salah satu komponen

9 Sally J Zepeda,. Instructional Supervision Applying Tools and Concepts, ( Eye On Education,
Library of Conggres Cataloging-in-Publication Data, 2003), 19.

10 Mulyasa E, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 13.
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sekolah/madrasah11. Hasil penelitian Liphan sebagai mana yang dikutip

oleh Syaiful Sagala berkaitan dengan kinerja kepala sekolah menyatakan

bahwa kepala sekolah yang berhasil adalah kepala yang memiliki komitmen

yang kuat terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Komitmen yang kuat

menggambarkan adanya kemauan dan kemampuan melakukan monitoring

pada semua aktivitas personel sekolah. Misalnya dalam pengajaran dilakukan

dengan cara memonitor waktu-waktu dan proses pengajaran di kelas12.

Pelaksanaan supervisi akademik bukan semata-mata mengawasi para

guru atau tenaga kependidikan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan, tetapi juga berusaha

bersama guru-guru mencari solusi bagaimana cara mengembangkan

kemampuannya melalui proses pembelajaran. Ini berarti bahwa dalam

kegiatan supervisi akademik, guru-guru tidak dianggap sebagai subyek pasif,

melainkan diperlakukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide,

pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan

dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan,

terutama perbaikan proses pembelajaran di sekolah/madrasah.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan peneliti hal menarik yang ada

di SMP Sultan Agung Puger yaitu untuk menjadi kepala sekolah melalui

seleksi tes dan wawancara oleh yayasan, dewan guru 90 % mengajar sesuai

jurusan bidang studinya, sebelum proses kegiatan belajar mengajar baik siswa

maupun guru wajib mengikuti kegiatan baca yasin, asmaul husna dan sholat

11 Abdul Choliq, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2011), 1.
12 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan. ( Bandung: Alfabeta,
2010), 134.
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dhuha berjamaah dan sholat duhur berjamaah, SMP Sultan Agung merupakan

sekolah dengan siswa terbanyak sekecamatan tingkat sekolah swasta.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Sultan

Agung atas dasar kebutuhan guru yaitu masalah mengenai keterampilan

dalam mengajar diantara merumuskan tujuan, memilih metode dan strategi

yang diterapkan, masalah dalam menggunakan sumber belajar, masalah

merencanakan program pengajaran, masalah dalam menggunakan alat peraga,

motivasi kerja yang kurang optimal, guru belum berpengalaman, guru yang

tidak hadir dan kurang rajin, guru yang kinerjanya kurang efektif dan selalu

menentang, masalah kedisiplinan guru. kemudian dilanjutkan dengan

penyusunan jadwal supervisi dan disosialisikan kepada para guru.

Pelaksanaan supervisi akademik di SMP Sultan Agung. Kepala

sekolah membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan

profesioanal guru. Iklim atau suasana yang diciptakan harus bebas dari rasa

takut, acaman, atau paksaan. Agar guru terhindar dari rasa takut, terancam

atau paksaan, maka kepala sekolah SMP Sultan Agung perlu menggunakan

pola pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif dan teknik individu dan

kelompok yang digunakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karateristik

guru, dimana masing-masing guru memiliki kebutuhan dan karakteristik

yang tidak sama. Orientasi atau pendekatan serta teknik dalam

pelaksanaan supervisi, diantaranya didasarkan atas tingkat perkembangan

guru.
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Evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan supervisi akademik di

SMP Sultan Agung yaitu dengan menggunakan model penilaian portofolio,

penilaian langsung dan unjuk kerja guru. adapun tindak lanjutnya dengan

pembinaan, percakapan pribadi, catatan dari kepala sekolah, MGMP, dan

penghargaan

Masalah-masalah di atas kepala sekolah SMP Sultan Agung perlu

adanya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, merencanakan program

supervisi yang didasarkan pada kebutuhan guru serta menetapkan atau

memilih pendekatan serta teknik-teknik yang tepat dalam supervisi sesuai

dengan tingkat kebutuhan guru dalam mengatasi masalah-masalah yang

dihapapinya dalam pelaksanaan supervisi akademik serta evaluasi dan tindak

lanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam permendiknas Nomor 13 tahun

2007 tentang standar kepala sekolah, ada tiga kompetensi supervisi yang

seharusnya dimiliki oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan

supervisi akademik yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

serta tindak lanjut program supervisi dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.

Berdasarkan pengamatan di atas peneliti ingin mengungkap

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tidak lanjut supervsi

akademik Kepala Sekolah di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger tentang

“Supervisi akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi

Profesional Guru” .
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B. Fokus Penelitian

Dari uraian yang dipaparkan pada konteks masalah diatas didapat

rumusan permasalan sebagai berikut :

1) Bagaimana perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatan kompetensi profesional guru SMP Sultan Agung Kasiyan

Puger tahun pelajaran 2016/2017 ?

2) Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatan kompetensi profesional guru SMP Sultan Agung Kasiyan

Puger tahun pelajaran 2016/2017 ?

3) Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik

kepala sekolah dalam meningkatan kompetensi profesional guru SMP

Sultan Agung Kasiyan Puger tahun pelajaran 2016/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut    diatas, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui:

1) Perencanaan Supervisi akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatan

Kompetensi Profesional Guru SMP Sultan Agung Kasiyan Puger Tahun

Pelajaran 2016/2017

2) Pelaksanaan Supervisi akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatan

Kompetensi Profesional Guru SMP Sultan Agung Kasiyan Puger Tahun

Pelajaran 2016/2017
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3) Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan Supervisi akademik Kepala

Sekolah dalam Meningkatan Kompetensi Profesional Guru SMP Sultan

Agung Kasiyan Puger Tahun Pelajaran 2016/2017

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini, antara

lain:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan/khasanan ilmu

pengetahuan tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran kepala sekolah

dalam meningkatkan kompetensi guru.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas

wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai

pelaksanaan supervisi klinis dalam meningkatkan kinerja guru.

b) Bagi kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas

keilmuan serta untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran

sebenarnya dalam mengimplementasikan tentang pelaksanaan

supervisi pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi guru.

c) Bagi pengawas diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawas

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan supervisi

pembelajaran secara efektif.
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d) Bagi guru diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan

dampak langsung kepada guru dengan adanya pelaksanaan supervisi

pembelajaran sehingga kompetensi guru dapat terus meningkat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istilah penting yang

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini

adalah

1. Supervisi akademik

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi

pencapaian tujuan pembelajaran.

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi

tugas untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar

mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi

pelajaran dengan siswa yang menerima pelajaran.

3. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru adalah penguasaan terhadap

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam

kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru
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Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan supervisi akademik kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru adalah usaha-usaha yang

sudah terencana untuk melaksanakan serangkaian kegiatan membantu

guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai supervisor untuk

mengembangkan kemampuan kompetensi guru dalam mengelola proses

pembelajaran demi pencapain tujuan pembelajaran.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran

yang akan digunakan dalam menyusun tesis ini, agar dapat lebih mudah

dalam pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagi

berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan dari proposal tesis ini, yang

membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II. Merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan

dengan penelitian yang akan dilakukan dan beberapa teori tentang pengertian

supervisi akademik, pengertian supervisi akademik, kepala sekolah,

kompetensi guru dan Pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan

kompetensi guru.

Bab III. Merupakan pemaparkan metode penelitian yang meliputi

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek

penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan

data, tahapan-tahapan penelitian,dan sistematika penulisan,
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Bab IV. Merupakan hasil penelitian yang mencakup tentang penyajian

data dan analisis data.

Bab V. Peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan tentang

pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional

guru di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

Bab VI. Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi

dan tindak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang

diajukan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu antara lain adalah:

1. Tesis UM Malang 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dengan

judul “ Evaluasi Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru Produktif di

SMK Kabupaten Srangen Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian

menemukan bahwa 1) guru dalam pemilihan dan penggunaan media

pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa dan pelajaran.

2) guru dalam menerapkan metode pembelajaran bertujuan memahami

karakteristik siswa dari setiap metode dan 3) guru dalam penilaian

proses dan hasil belajar yang bertujuan agar mampu memantau

perkembangan siswa selama proses pembelajaran dan prestasi

siswa pada akhir pembelajaran.

2. Tesis UI Jakarta 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad

Slamet. Dengan judul “ Penerapan Supervisi Klinis di Madrasah

Ibtidaiyah Raudlatul Akbar Kabupaten Indramayu Tahun Pelajaran

2012/2013 “. Penelitian    menyimpulkan bahwa 1) penerapan supervisi

klinis secara individual dilaksanakan dengan cara membicarakan

masalah-masalah pembelajaran dan pengajaran masing-masing guru

dengan cara kekeluargaan. 2) penerapan supervisi klinis secara kelompok

problem yang muncul adalah adanya saling ketidak percayaan antar
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sesame guru terkait pembagian tugas dan kinerja yang telah disepakati,

sehingga perlu mendapat perhatian secara langsung dari kepala sekolah.

3. Tesis IAIN Jember 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Munib

dengan judul “Peran Supervisi Kolegial dalam meningkatkan

kemampuan guru PAI Menyusun dan Menganalisis Instrumen Penilaian

Hasil Belajar Peserta Didik di SMPN 9 Jember Tahun Pelajaran

2013/2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) peran guru dalam

pelaksanaan supervisi kolegial adalah sebagai pengelola dan pelaksana.

Dikatakan pengelola karena guru berperan aktif dalam merencanakan dan

mengevaluasi dan menentukan proses tidak lanjut serta mencatat semua

kegiatan. Sedangkan berperan sebagai pelaksana karena guru berperan

langsung sebagai pelaksana dari rencana, hasil evaluasi, dan tidak lanjut.

2) peran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi kolegial sebagai

koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Dikatakan

sebagai koordinator karena kepala sekolah menjadi koordinator dari tujuh

guru koleganya. Sebagai konsultan karena memberi bantuan dan

mengkomunikasikan masalah-masalah yang dialami oleh guru. Sebagai

pemimpin kelompok ia dapat memimpn tujuh guru dalam

mengembangkan petensi kelompok dan sebagai evaluator karena dapat

membantu guru-guru dalam menilai hasil proses belajar mengajar. 3)

model pelaksanaan supervisi kolegial adalah jenis model kelompok

formal artinya bahwa diselenggarakan oleh tim guru mulai dari
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perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut. Sedangkan

pembentukan kelompok dilakukan oleh kepala sekolah.

4. Tesis IAIN Jember 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa

dengan judul “Aplikasi Model Supervisi Pendidikan Kepala Madrasah

dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di MI Salafiyah Riyadlatul

Uqul Jatimulyo Jenggawah Jember Tahun Pelajaran 2012/2013.

Penelitian menyimpulkan bahwa dari model yang ada, yaitu supervisi

konvensional, supervisi yang bersifat ilmiyah, supervisi klinis,

supervisi kolegial dan supervisi artistik. Model supervisi yang

dilakukan oleh kepala sekolah adalah supervisi klinis sedangkan yang

lain belum dilaksananakan. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan

di MI terdapat beberapa kendala namun sudah biasa dipecahkan

dengan beberapa hal yang mendukung terhadap pelaksanaan supervisi.

5. Berdasarkan penelitian di atas maka persamaan dan perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kami laksanakan

adalah memiliki persamaan meneliti tentang supervisi pendidikan,

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis

penelitian kualitatif yang datanya diambil dari lapangan (field

research) yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berikut akan dipetakan dalam bentuk tabel dengan maksud agar

mudah dibaca dan difahami berbedaan antara satu penelitian dengan

penelitian lain.
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Tabel 2.1
Orisinilitas Penelitian

N
o

Nama
Peneliti/Judul

Penelitian

Hasil
Penelitian

Perbedaan Persamaan
Originilitas
penelitian

1 2 3 4 5 6

0
1

Purwanto dengan
judul Evaluasi
supervisi akademik
terhadap kinerja
guru produktif di
smk kabupaten
srangen tahun
pelajaran
2012/2013.

• Pemilihan
dan
penggunaan
media

• Metode
pembelajaran

• Penilaian
proses hasil
belajar

penelitian
ini murni
fokus
kepada
supervisi
terhadap
kinerja guru
produktif
SMK

Meneliti
tentang
supervisi
pendidikan

Memfokuskan
penelitian pada
:
1. Perencanaan

pelaksanaan
supervisi
akademik
dalam
meningkatkan
kompetensi
guru

2. Pelaksanaan
supervisi
akademik
dalam
meningkatkan
kompetensi
guru

3. Evaluasi
pelaksanaan
supervisi
akademik
dalam
meningkatkan
kompetensi
guru

0
2

Muhammad Slamet.
Dengan judul
Penerapan Supervisi
Klinis di Madrasah
Ibtidaiyah Raudlatul
Akbar Kabupaten
Indramayu Tahun
Pelajaran 20122013

• Penerapan
supervisi
klinis secara
individu

• Penerapan
supervisi
klinis secara
kelompok.

Fokus
masalahnya
terletak
pada
prinsip-
prinsip
dalam
supervisi
akademik
dan
perbedaan
lokasi
penelitian

Meneliti
tentang
supervisi
pendidikan

0
3

Abdi Munib dengan
judul “Peran
Supervisi Kolegial
dalam
meningkatkan
kemampuan guru
PAI Menyusun dan
Menganalisis
Instrumen Penilaian
Hasil Belajar
Peserta Didik di
SMPN 9 Jember
Tahun Pelajaran
2013/2014.

• peran guru
dalam
pelaksanaan
supervisi
kolegial

• peran kepala
sekolah
sebagai
supervisor
dalam
pelaksanaan
supervisi
kolegial

• model
pelaksanaan
supervisi
kolegial

Penelitian
ini fokus
pada
supervisi
kolegial dan
perbedaan
lokasi
penelitian.

Meneliti
tentang
supervisi
pendidikan
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0
4

Jember 2013.
Penelitian yang
dilakukan oleh
Mustofa dengan
judul “Aplikasi
Model Supervisi
Pendidikan Kepala
Madrasah dalam
Meningkatkan
Profesionalisme
Guru Di MI
Salafiyah Riyadlatul
Uqul Jatimulyo
Jenggawah Jember
Tahun Pelajaran
2012/2013.

• Model
supervisi
yang
dilakukan
kepala
sekolah
yakni
supervisi
ilmiah

• Hambatan
dan solusi
dalam
aplikasi
supervisi
pendidikan

Penelitian
ini fokus
pada
supervisi
ilmiah dan
perbedaan
lokasi
penelitian.

Meneliti
tentang
supervisi
pendidikan

B. Kajian Teori

1. Supervisi Akademik

a. Pengertian Supervisi.

Istilah supervisi hasil dari terjemahan dari kata “Super-vision”

mempunyai akar kata “super” berarti “greater or more than usual”,

sedangkan vision berarti ability to see. Dengan demikian supevisi

diartikan sebagai kemampuan untuk melihat yang lebih dari

biasanya15.

Mantja dalam Rodliyah mendefinisikan supervisi adalah sumua

usaha yang dilakukan untuk membantu atau melayani guru agar

dapat mengembangkan, memperbaiki, dan bahkan meningkatkan

pengajaran, serta dapat menyediakan kondisi belajar yang efektif dan

efisien demi pertumbuhan jabatannya untuk mencapai tujuan

pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Lebih lanjut

15 St. Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran, (Jember: Stain Jember Press, 2014), 1.
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ditegaskan bahwa dengan demikian pertanggung jawaban supervisi

pembelajaran itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan

kurikulum dan pembelajaran.

Menurut Sehartian dalam buku Rodliyah, supervisi adalah

usaha memberi layanan kepada guru guru baik secara individual

maupun secara berkelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran

dengan tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk

mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di

kelas16.

Selanjutnya Kimbal Wiles dalam bukunya supervision for

better scholl yang dikutip oleh Rodliyah mengartikan dengan

“supervision is a service activity that exist to help teacher to their

job better” disini Kimbal lebih mengutamakan pelayanan seorang

guru yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mereka dapat

bekrja lebih dari baik. Pendapat lain juga dikemukakan Pidarta

dalam Rodliyah bahwa hakikat supervisi merupakan suatu proses

pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan personil

sekolah lainnya, tujuannya menangani masalah belajar para siswa

untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Dengan demikian para

siswa akan dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang

semakin meningkat17.

16 St. Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran…,2.
17 St. Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran…,3.
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Berbagai ungkapan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli

diatas dapat dipahami bahwa supervisi memberikan perhatian

kepada pembinaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi pada

pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian orientasi

supervisi bukan untuk invenstigasi melainkan untuk memperbaiki

atau memberikan klinis sehingga dapat memberikan kesehatan

akademik yang dilakukan bersama-sama antara kepala sekolah, guru,

dan supervisor.

b. Pengertian Supervisi Akademik

Sering dijumpai adanya seorang kepala sekolah dalam

melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah dengan

membawa instrumen pengukuran unjuk kerja. Kemudian masuk ke

kelas melakukan pengukuran terhadap unjuk kerja guru yang sedang

mengajar. Setelah itu, selesailah tugasnya, seakan-akan supervisi

akademik sama dengan pengukuran guru dalam pelaksanaan

pembelajaran.

Perilaku supervisi akademik sebagaimana digambarkan di

atas merupakan salah satu contoh perilaku supervisi akademik yang

salah. Perilaku supervisi akademik yang demikian tidak akan

memberikan banyak pengaruh terhadap peningkatan kualitas unjuk

kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran. Seandainya

memberikan pengaruh, pengaruhnya sangat kecil artinya bagi

peningkatan kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola proses
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pembelajaran. Supervisi akademik sama sekali bukan penilaian

unjuk kerja guru. Apalagi bila tujuan utama penilaiannya semata-

mata hanya dalam arti sempit, yaitu mengkalkulasi kualitas

keberadaan guru dalam memenuhi kepentingan akreditasi guru

belaka.

Hal ini sangat berbeda dengan konsep supervisi akademik.

Secara konseptual, sebagaimana ditegaskan Glickman, supervisi

akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran

demi pencapaian tujuan pembelajar 18 . Supervisi akademik

merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan

kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran19. Dengan demikian,

berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai

unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan

membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas

dari penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran.

Apabila di atas dikatakan, bahwa supervisi akademik merupakan

serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan

kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk

kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah

18 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative Practices for Helping Teachers
Improve Instruction, (ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development),
Alexandria, 1981), 67.
19 Daresh, J. C, Supervision as a Proactive Process. (New York & London: Longman, 1989),78.
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satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya 20 . Penilaian

unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran sebagai

suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam

mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari

serangkaian kegiatan supervisi akademik. Apabila dikatakan bahwa

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru

mengembangkan kemampuannya, maka dalam pelaksanaannya

terlebih dahulu perlu diadakan penilaian kemampuan guru, sehingga

bisa ditetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan cara

mengembangkannya.

Sergiovanni menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian

unjuk kerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat realita

kondisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang

sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan

oleh guru dan murid-murid di dalam kelas?, aktivitas-aktivitas mana

dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang berarti bagi guru

dan murid?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai

tujuan akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan

bagaimana cara mengembangkannya?. Berdasarkan jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi

mengenai kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran.

Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah

20 Sergiovanni, T.J, dan Robert J. Starrat, Emerging Pattern of Supervision : Human Perspektives.
(New York: MC. Graw Hill Blok Company, 1971),  127.
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melakukan penilaian unjuk kerja guru tidak berarti selesailah tugas

atau kegiatan supervisi akademik, melainkan harus dilanjutkan

dengan perancangan dan pelaksanaan pengembangan

kemampuannya. Dengan demikian, melalui supervisi akademik guru

akan semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya.

Alfonso, Firth, dan Neville menegaskan Instructional supervision is

herein defined as: behavior officially designed by the organization

that directly affects teacher behavior in such a way to facilitate pupil

learning and achieve the goals of organization21. bahwa pengawas

instruksional sebagai kegiatan resmi yang diadakan sebuah

organisasi dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku guru

sedemikian rupa untuk menfasilitasi pembelajaran siswa serta

mencapai tujuan organisasi. Hal ini senada diungkapkan oleh Beach

an Reinhartz yang mengatakan bahwa ” Instruksional supervision as

a multifaceted process that focuses on instruksional and provides

teachers with information about their teaching so as develop

instruktional skills for improved performance22” bahwa pengawasan

instruksioanl sebagai suatu proses yang fokus pada pengajaran dan

memberikan informasi kepada guru tentang pengajaran mereka

sehingga dapat mengembangkan keterampilan instruksional untuk

meningkatkan kinerja.

21 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision: A Behavioral System.
(Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1981), 142.
22 Beach, D.M & Reinhartz, J. Supervision : focus on instruction (New York : Harper & Row,
1989), 2.
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Menurut Alfonso, Firth, dan Neville, dalam buku Rodliyah

ada tiga konsep pokok (kunci) dalam pengertian supervisi akademik.

1. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan

mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses

pembelajaran. Inilah karakteristik esensial supervisi akademik.

Sehubungan dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit,

bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan

dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tidak ada

satupun perilaku supervisi akademik yang baik dan cocok bagi

semua guru (Glickman, 1981). Tegasnya, tingkat kemampuan,

kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta

karakteristik personal guru lainnya harus dijadikan dasar

pertimbangan dalam mengembangkan dan

mengimplementasikan program supervisi akademik

(Sergiovanni, 1987 dan Daresh, 1989).

2. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan

kemampuannya harus didesain secara ofisial, sehingga jelas

waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut.

Desain tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi

akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena

supervisi akademik merupakan tanggung jawab bersama antara

supervisor dan guru, maka alangkah baik jika programnya

didesain bersama oleh supervisor dan guru.
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3. Tujuan akhir supervise akademik adalah agar guru semakin

mampu memfasilitasi belajar bagi peserta didiknya23.

c. Tujuan dan fungsi Supervisi Akademik

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran

yang dicanangkan bagi murid-muridnya 24 . Melalui supervisi

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru

semakin meningkat25. Pengembangan kemampuan dalam konteks ini

janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada

peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru,

melainkan juga pada peningkatan komitmen (commitmen) atau

kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru, sebab

dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas

pembelajaran akan meningkat. Sedangkang menurut Sergiovanni

(1987) ada tiga tujuan supervisi akademik sebagaimana dapat dilihat

pada gambar 2.1.

23 Siti Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran. (Jember : STAIN  Jember Press, 2014),
138.
24 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative Practices for Helping Teachers
Improve Instruction, (ASCD ( Association for Supervision and Curriculum Development),
Alexandria, 1981), 90
25 Neagley, R.L. dan N.D. Evans. 1980. Handbook for Effective Supervision fo Instruction. Third
Edition. (Englewood Cliffs, New Jersey: Presentice-Hall, Inc, 1980), 78
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Gambar 2.1. Tiga tujuan supervisi akademik

1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud

membantu guru mengembangkan kemampuannya

profesionalnnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas,

mengembangkan keterampilan mengajarnya dan

menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.

2. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk

memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.

Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan

kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar,

percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun

dengan sebagian murid-muridnya.

3. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas

mengajarnya, mendorong guru mengembangkan
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kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia

memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (commitment)

terhadap tugas dan tanggung jawabnya26.

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville, Supervisi akademik

yang baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi

mencapai multitujuan tersebut di atas. Tidak ada keberhasilan bagi

supervisi akademik jika hanya memperhatikan salah satu tujuan

tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya. Hanya dengan

merefleksi ketiga tujuan inilah supervisi akademik akan berfungsi

mengubah perilaku mengajar guru. Pada gilirannya nanti perubahan

perilaku guru ke arah yang lebih berkualitas akan menimbulkan

perilaku belajar murid yang lebih baik27. Alfonso, Firth, dan Neville,

menggambarkan sistem pengaruh perilaku supervisi akademik

sebagaimana gambar 2.2.

Gambar 2.2 Sistem Fungsi Supervisi Akademik

Gambar 2.2 tersebut di bawah ini memperjelas kita dalam

memahami sistem pengaruh perilaku supervisi akademik. Perilaku

supervisi akademik secara langsung berhubungan dan berpengaruh

26 Sergiovanni, T.J, dan Robert J. Starrat, Emerging Pattern of Supervision : Human Perspektives.
(New York: MC. Graw Hill Blok Company, 1971),  139.
27 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision: A Behavioral System.
(Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1981), 45.
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terhadap perilaku guru. Ini berarti, melalui supervisi akademik,

supervisor mempengaruhi perilaku mengajar guru sehingga

perilakunya semakin baik dalam mengelola proses belajar

mengajar. Selanjutnya perilaku mengajar guru yang baik itu akan

mempengaruhi perilaku belajar murid. Dengan demikian, bisa

disimpulkan bahwa tujuan akhir supervisi akademik adalah

terbinanya perilaku belajar murid yang lebih baik.

d. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik

Beberapa literatur telah banyak mengungkapkan prinsip-

prinsip supervisi akademik sebagai landasan bagi pelaksanaannya.

ada beberapa istilah yang telah banyak dibahas dan dihubungkan

dengan konsep supervisi akademik, seperti demokrasi (democratic),

kelompok kerja (team effort), dan proses kelompok (group process).

Pembahasannya semata-mata untuk menunjukkan kepada kita

bahwa perilaku supervisi akademik itu harus menjauhkan diri dari

sifat otoriter, supervisor sebagai atasan dan guru sebagai

bawahan28.

Selain tersebut di atas, berikut ini ada beberapa prinsip lain

yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor dalam

melaksanakan supervisi akademik, yaitu sebagai berikut.

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan

kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang

28 Sullivan, S. & Glanz, J. Supervision That Improving Teaching Strategies and Techniques.
(California: Corwin Press, 2005), 29.
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harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan

informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor

dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak

lain yang terkait dengan program supervisi akademik. Oleh

sebab itu, dalam pelaksanaannya supervisor harus memiliki

sifat-sifat, seperti sikap membantu, memahami, terbuka, jujur,

ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor (Dodd, 1972).

2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan.

Supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya

dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Perlu dipahami

bahwa supervisi akademik merupakan salah satu essential

function dalam keseluruhan program sekolah 29 . Apabila guru

telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti

selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara

berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses

pembelajaran selalu muncul dan berkembang.

3. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh

mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan

supervisi akademik yang demokratis adalah aktif dan kooperatif.

Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya.

Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya

29 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision: A Behavioral System.
(Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1981), 43
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pada supervisor melainkan juga pada guru. Oleh sebab itu,

program supervisi akademik sebaiknya direncanakan,

dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara kooperatif

dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di

bawah koordinasi supervisor.

4. Program supervisi akademik harus integral dengan program

pendidikan. Setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-

macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan

pendidikan. Sistem perilaku tersebut antara lain berupa sistem

perilaku administratif, sistem perilaku akademik, sistem perilaku

kesiswaan, sistem perilaku pengembangan konseling, sistem

perilaku supervisi akademik30 .Antara satu sistem dengan sistem

lainnya harus dilaksanakan secara integral. Dengan demikian,

maka program supervisi akademik integral dengan program

pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan

prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara

supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan .

5. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi

akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan

akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-

aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan

30 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision: A Behavioral System.
(Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1981), 44
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pengembangan akademik sebelumnya. Prinsip ini tiada lain

hanyalah untuk memenuhi tuntutan multi tujuan supervisi

akademik, berupa pengawasan kualitas, pengembangan

profesional, dan memotivasi guru, sebagaimana telah dijelaskan

di muka.

6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik

bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru.

Memang dalam proses pelaksanaan supervisi akademik itu

terdapat kegiatan penilaian unjuk kerjan guru, tetapi tujuannya

bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Supervisi

akademik akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas

guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem

akademik yang dihadapi.

7. Supervisi akademik harus obyektif. Dalam menyusun,

melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program

supervisi akademik harus obyektif. Objectivitas dalam

penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik

itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan

profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan

program supervisi akademik. Pentingnya instrumen pengukuran

yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk
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mengukur seberapa kemampuan guru dalam mengelola proses

pembelajaran31.

e. Model Supervisi Akademik

Model dalam uraian ini adalah suatu pola, contoh, acuan dari

supervisi pembelajaran yang diterapkan. Ada berbagai model

supervisi yang berkembang.

a. Model Supervisi yang Konvensional (Tradisional)

Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat

pada suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal

akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otoriter dan

korektif . Pemimpin yang cenderung untuk mencari-cari

kesalahan. Prilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk

mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang

bersifat memata-matai. Mencari kesalahan dalam membimbing

sangat bertentangan dengan prinsi-prinsip dan tujuan supervisi

pembelajaran. Akibatnya guru-guru merasa tidak puas dan ada

dua sikap yang tampak dalam kinerja guru:

1) Acuh tak acuh (masa bodoh)

2) Menantang (agresif)32

31 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 15

32 Piet A Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),35.
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b. Model Supervisi yang bersifat Ilmiah

Supervisi ilmiah adalah salah satu bentuk supervisi yang

demokratis dalam praktek kesupervisian dengan menempatkan

harkat guru pada posisi kemitraan, menuntun dan mengarahkan

guna meningkatkan kualitas pengajaran, sekaligus sebagai

alternatif pelaksanaan supervisi dari sistem inspeksi dan

pengawasan yang cenderung mencari-cari kesalahan guru33.

Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Dilaksanakan secara berencana dan kontinyu

2) Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu

3) Menggunakan instrumen pengumpulan data

4) Ada data yang obyektif yang diperoleh dari keadaan

yang riil34.

Dengan menggunakan merit rating, skala penilaian atau

chek list lalu para peserta didik menilai proses pembelajaran di

kelas. Hasil penelitian diberikan kepada guru-guru sebagai

umpan balik terhadap penampilan mengajar guru pada semester

yang lalu. Data ini tidak berbicara kepada guru dan guru yang

mengadakan perbaikan. Penggunan alat perekam data ini

berhubungan erat dengan penelitian. Walaupun demikian

hasil   perekam data secara ilmiah belum merupakan

33 Siti Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran. (Jember : STAIN  Jember Press, 2014),
103
34 Piet A Sahertian, Konsep Dasar dan…36.
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jaminan untuk melaksanakan suprvisi yang lebih bersifat

manusiawi.

c. Model Supervisi Klinis

Supervisi klinis merupakan upaya bantuan secara

langsung yang diberikan supervisor kepada guru dengan

melakukan observasi dan analisis hasil observasi guru dalam

mengajar agar guru lebih efektif dalam melaksanakan tugas

mengajar. Praktek supervisi klinis dilandasi teori psikologi,

belajar dan pembelajaran, kepemimpinan, teori motivasi, teori

organisasi, teori komunikasi, administrasi dan manajemen35.

Supervisi klinis sebagai suatu sistem instruksional yang

menggambarkan perilaku supervisor yang berhubungan erat

secara langsung dengan guru atau kelompok guru untuk

memberikan dukungan, membantu, melayani guru untuk

meningkatkan hasil kerja guru dalam memdidik para siswa36.

Supervisi klinis difokuskan pada perbaikan  pembelajaran

melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan,

pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penmpilan

pembelajarannya dengan tujuan memeperbaiki proses

pembelajaran.

35 Siti Rodliyah, Supervisi Pendidikan dan Pembelajaran…,109
36 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan. ( Bandung: Alfabeta,
2010), 194.
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d. Supervisi Artistik

Supervisi artistik adalah pendekatan supervisi yang

terletak pada sensitivitas, persepsi, dan pengetahuan supervisor

sebagai sebuah cara mengapresiasikan kejadian-kejadian yang

terjadi di ruang kelas dan yang mengeksploitasi potensi bahasa

yang puitis, ekspresif dan metaforis untuk menyampaikan pada

guru juga pada orang lain yang keputusannya mempengaruhi

apa yang terjadi disekolah mengenai apa yang diobservasi.

Pendekatan supervisi ini, manusia merupakan instrumen untuk

mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi. Tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di

sekolah.

d. Pelaku Supervisi Akademik

Supervisi akademik pada hakikatnya adalah kegiatan

membantu, membina, membimbing guru dalam mengatasi setiap

permasalahan di dalam kelas supaya tercipta situasi belajar yang

lebih baik. Jadi, dalam supervisi ada yang menjadi subjek dan ada

yang menjadi objek yang terlibat. Seorang kepala sekolah atau

pengawas adalah subjek dalam supervisi, sehingga mereka

lazim disebut sebagai supervisor dan guru menjadi objek dalam

supervisi akademik.
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Gambar 2.3
Pelaku Supervisi Akademik

Orang yang melakukan pekerjaan supervisi disebut

supervisor. Di dalam pendidikan lazim disebut supervisor

pendidikan. Menurut Adams dan Dickey sebagaimana dikutip oleh

Mufidah merumuskan: “A supervisor is any person responsible for

working with others to increase the effectivenes of the teaching-

learning situation”37.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa supervisi bukan

semata- mata  suatu “position” (kedudukan), akan tetapi

terutama adalah sebagai suatu “function” (tugas), maka setiap

orang yang bersedia bertanggung jawab untuk  memberikan

perbaikan secara efektif situasi pendidikan dan pengajaran pada

umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada

khususnya dapat disebut sebagai supervisor pendidikan.

Kepala sekolah merupakan subjek dalam pelaksanaan

supervisi akademik. Dalam Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007

37 Luk Luk Nur Mufidah, Supervisi pendidikan. (Yogyakarta: Sukses Offest, 2009), 13-14.
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dijelaskan bahwa seseorang untuk bisa  diangkat menjadi kepala

sekolah wajib memenuhi standar kepala sekolah / madrasah yang

berlaku nasional. Adapun standar itu meliputi standar kualifikasi

dan standar kompetensi. Dalam standar kompetensi, di sana

dicantumkan tentang kompetensi supervisi. Sehingga kepala

sekolah selain sebagai superintendent juga sebagai seorang

supervisor.

Pengawas sekolah juga   subjek dalam pelaksanaan

supervisi akademik. Di dalam Permendiknas RI  nomor 12

tahun 2007 dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi

pengawas sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi

standar pengawas sekolah /  madrasah yang berlaku secara

nasional. Adapun standar itu meliputi standar kualifikasi dan standar

kompetensi pengawas. Di dalam kompetensi pengawas, pada poin 2

dan 3 dijelaskan tentang kompetensi supervisi manajerial dan

supervisi akademik. Jadi, pengawas sekolah berdasarkan

Permendiknas RI di atas juga sebagai supervisor di sekolah yang

menjadi wilayah binaannya.

e. Dimensi-dimensi Substansi Supervisi Akademik

Para pakar pendidikan telah banyak menegaskan bahwa

seseorang akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki

kompetensi yang memadai.  Maksudnya adalah seseorang akan

bekerja secara profesional apabila ia memiliki kompetensi secara
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utuh. Seseorang tidak akan bisa bekejra secara profesional apabila ia

hanya memenuhi salah satu kompetensi di antara sekian kompetensi

yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan

antara kemampuan dan motivasi. Betapapun tingginya kemampuan

seseorang, ia tidak akan bekerja secara profesional apabila ia tidak

memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam mengerjakan tugas-

tugasnya. Sebaliknya, betapapun tingginya motivasi kerja seseorang,

ia tidak akan bekerja secara profesional apabila ia tidak memiliki

kemampuan yang tinggi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Selaras

dengan penjelasan ini adalah satu teori yang dikemukakan oleh

Glickman. Menurutnya ada empat prototipe guru dalam mengelola

proses pembelajaran. Proto tipe guru yang terbaik, menurut teori ini,

adalah guru prototipe profesional. Seorang guru bisa diklasifikasikan

ke dalam prototipe profesional apabila ia memiliki kemampuan

tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level of

commitment).

Penjelasan di atas memberikan implikasi khusus kepada apa

seharusnya program supervisi akademik. Supervisi akademik yang

baik harus mampu membuat guru semakin kompeten, yaitu guru

semakin menguasai kompetensi, baik kompetensi kepribadian,

kompetensi pedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi

sosial. Oleh karena itu supervisi akademik harus menyentuh pada

pengembangan seluruh kompetensi guru. Sehubungan dengan
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pengembangan kedua dimensi ini, menurut Neagley terdapat dua

aspek yang harus menjadi perhatian supervisi akademik baik dalam

perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penilaiannya38.

Pertama, apa yang disebutkan dengan substantive aspects of

professional development (yang selanjutnya akan disebut dengan

aspek substantif). Aspek ini menunjuk pada kompetensi guru yang

harus dikembangkan melalui supervisi akademik. Aspek ini

menunjuk pada kompetensi yang harus dikuasai guru.

Penguasaannya merupakan sokongan terhadap keberhasilannya

mengelola proses pembelajaran.

Ada empat kompetensi yang harus dikembangkan melalui

supervisi akademik, yaitu yaitu kompetensi-kompetensi kepribadian,

pedagogik, professional, dan sosial. pemahaman dan pemilikan guru

terhadap tujuan akademik, persepsi guru terhadap murid,

pengetahuan guru tentang materi, dan penguasaan guru terhadap

teknik. Aspek substansi pertama dan kedua merepresentasikan nilai,

keyakinan, dan teori yang dipegang oleh guru tentang hakikat

pengetahuan, bagaimana murid-murid belajar, penciptaan hubungan

guru dan murid, dan faktor lainnya. Aspek substansi ketiga

merepresentasikan seberapa luas pengetahuan guru tentang materi

atau bahan pelajaran pada bidang studi yang diajarkannya. Adapun

aspek substansi keempat merepresentasikan seberapa luas

38 Neagley, R.L. dan N.D. Evans. 1980. Handbook for Effective Supervision fo Instruction. Third
Edition. (Englewood Cliffs, New Jersey: Presentice-Hall, Inc, 1980), 67
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penguasaan guru terhadap teknik akademik, manejemen,

pengorganisasian kelas, dan keterampilan lainnya yang merupakan

unsur akademik yang efektif.

Kedua, apa yang disebut dengan professional development

competency areas (yang selanjutnya akan disebut dengan aspek

kompetensi). Aspek ini menunjuk pada luasnya setiap aspek

substansi. Guru tidak berbeda dengan kasus profesional lainnya. Ia

harus mengetahui bagaimana mengerjakan (know how to do) tugas-

tugasnya. Ia harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana

merumuskan tujuan akademik, murid-muridnya, materi pelajaran,

dan teknik akademik. Tetapi, mengetahui dan memahami keempat

aspek substansi ini belumlah cukup. Seorang guru harus mampu

menerapkan pengetahuan dan pemahamannya. Dengan kata lain, ia

harus bisa mengerjakan (can do). Selanjutnya, seorang guru harus

mau mengerjakan (will do) tugas-tugas berdasarkan kemampuan

yang dimilikinya. Percumalah pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki oleh seorang guru, apabila ia tidak mau mengerjakan tugas-

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya seorang guru harus mau

mengembangkan (will grow) kemampuan dirinya sendiri.

Sedangkan bilamana merujuk kepada Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ada empat

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus

dijadikan perhatian utama kepala sekolah dalam melakukan
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supervisi akademik, yaitu kompetensi-kompetensi kepribadian,

pedagogik, professional, dan sosial. Supervisi akademik yang baik

adalah supervisi yang mampu menghantarkan guru-guru menjadi

semakin kompeten39.

2. Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan

sekolah. diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu

organisasi atau lembaga 40 . Sekolah merupakan sebuah lembaga

tempat bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan

formal. Berangkat dari definisi di atas, secara sederhana dapat

dikatakan bahwa kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru

yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan

proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi

antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang

menerima pelajaran. Maksud dari kata memimpin tersebut adalah

leadership, yaitu kemampuan untuk menggerakkan sumber daya,

dalam rangka mencapai tujuan sekolah dengan lebih optimal.

Kata memimpin mengandung konotasi menggerakkan,

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina,  memberikan,

dan lain-lain. Menurut Husaini Umar sebagaimana dikutip oleh

39 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 16.
40 Priansa, DJ dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,
Bandung: Alfabeta, 2014), 49
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Priansa dan Somad menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan

manajer yang mengorganisir seluruh sumber daya sekolah dengan

menggunakan prinsip “teamwork”, yaitu rasa  kebersamaan

(together), pandai merasakan (emphaty),saling membantu (assist),

saling penuh kedewasaan (maturity), saling mematuhi

(willingness), saling teratur (organization),saling menghormati

(respect), dan saling berbaik hati (kindness)41.

Menurut Permendiknas RI nomor 28 tahun 2010 tentang

penugasan guru sebagai kepala sekolah / madrasah, pada Bab 1

pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kepala sekolah atau madrasah

adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK/RA,

TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs,SMPLB, SMA/MA,

SMK/MAK, SMALB yang bukan sekolah bertaraf

internasional (SBI) atau yang  tidak dikembangkan menjadi

sekolah bertaraf internasional (SBI).

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan

yang tersedia di   sekolah. Menurut Mulyasa Kepala sekolah

merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh

dalam meningkatkan kinerja guru 42 . Dari paparan di atas dapat

diketahui bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah,

41 Priansa, DJ dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi…, 49.
42 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013), 24
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pembeinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta

pemeliharaan saran dan prasarana.

Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin

kompleknya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efesien. Di samping itu,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan

budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga

cenderung bergerak semakin maju, sehingga menuntut penguasaan

secara professional43.

Penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwa, kepala

sekolah harus mempunyai kepribadian dan sifat-sifat yang mulia.

Selain itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan serta

ketrampilan yang mumpuni untuk menunjang kepemimpinan

sebuah lembaga pendidikan secara profesional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

Pilar-pilar peningkatan mutu pendidikan secara garis besar

terbagi menjadi tiga, yaitu pengawas sebagai thinktank-nya

pendidikan, kepala sekolah sebagai superintendent dan guru yang

memiliki mindset yang mantap44. Kepala sekolah merupakan salah

satu kunci keberhasilan pendidikan di sekolah.Untuk itu kepala

sekolah harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya yang

harus ia laksanakan. Menurut Murman sebagimana yang dikutip

43 Priansa, DJ dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi…, 50.
44 Rohmad, Pilar Peningkatan Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Cipta Media Aksara, 2012),
85.
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oleh Rohmad menyatakan bahwa tupoksi kepala sekolah

mencakup EMASLIM (educator, manager, administrator,

supervisor, leader, innovator, dan motivator)45.

Gambar 2.4

Tupoksi Kepala Sekolah

1. Kepala sekolah sebagai pendidik (educator).

Sebagai pendidik kepala sekolah bertugas

membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan

melaksanakan program pengajaran dan remidial. Membimbing

karyawan dalam hal menyusun program kerja dan

melaksanakan tugas sehari-hari. Membimbing siswa dalam

kegiatan ekstrakurikuler, OSIS dan mengikuti lomba di luar

sekolah. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan,

melalui pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan

45 Rohmad, Pilar Peningkatan…, 123.

Educator (Pendidik)

Manager (Manajer)
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Supervisor (pengawas)

Leader (Pemimpin)
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bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan

kenaikan jabatan melalui seleksi calon kepala sekolah.

Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan,

pertemuan seminar, dan diskusi.

2. Kepala  sekolah sebagai manajer (manager).

Sebagai manajer kepala sekolah bertugas mengelola

administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan

memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar

dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.

Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data

administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara

lengkap. Mengelola administrasi  ketenagaan dengan

memilki data administrasi  tenaga guru dan  Tata Usaha.

Mengelola administrasi keuangan rutin, BOS dan Komite.

Mengelola administrasi sarana / prasarana baik administrasi

gedung / ruang, mebelair, alat laboratorium, dan

perpustakaan.

3. Kepala sekolah sebagai pengelola administrasi

(administrator).

Sebagai   pengelola administrsi kepala sekolah

bertugas menyusun program kerja, baik jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang. Menyusun organisasi

ketenagaan di  sekolah baik wakasek, pembantu kepala
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sekolah, wali kelas, kasubag tata usaha, bendahara dan

personalia pendukung, misalnya pembina perpustakaan,

pramuka, OSIS  dan olah raga. Personalia kegiatan

temporer, seperti panitia ujian, panitia peringatan hari

besar nasioanal atau keagamaan dan sebagainya.

Menggerakkan staf, guru, karyawan dengan cara memberikan

arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

Mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal,

memanfaatkan sarana/prasarana secara optmal dan merawat

sarana / prasarana milik sekolah.

4. Kepala sekolah sebagai pengawas (supervisor).

Sebagai supervisor kepala sekolah bertugas

menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi

pembelajaran. Melaksanakan program supervisi.

Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan

kinerja guru / karyawan dan untuk pengembangan sekolah.

5. Kepala sekolah sebagai pemimpin (leader).

Sebagai pemimpin kepala sekolah bertugas

memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri,

bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa

besar. Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik.

Memilki visi dan memahami misi sekolah yang diemban.

Mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun
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ekstern. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan

maupun tertulis.

6. Kepala  sekolah sebagai pembaharu (inovator).

Kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan,

dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain. Mampu

melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar

dan  bimbingan konseling, pengadaan dan  pembinaan

tenaga guru dan karyawan, kegiatan ekstra kurikuler dan

mampu melakukan pembaharuan dalam menggali sumber

daya manusia di Komite dan masyarakat.

7. Kepala sekolah sebagai pendorong (motivator).

Kepala sekolah harus mampu mengatur lingkungan

kerja. Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang

memadahi. Mampu menerapkan prinsip memberi

penghargaan maupun sangsi hukuman yang sesuai dengan

aturan yang berlaku.

c. Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah terbentuk atas sejumlah indikator

yang komprehensif, saling menunjang dan sinergis antara

kompetensi satu dengan kompetensi yang lainnya. Menurut

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Bab 1  pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus
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dimilki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Permendiknas RI nomor

13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah, ada 5

(lima) kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala

sekolah, yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,

supervisi, dan sosial.

Gambar 2.5
Kompetensi Kepala Sekolah

Kepala harus memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi

kepribadian, ini berarti seorang kepala sekolah harus: (1) berakhlak

mulia, mengembangkan budayadan tradisi akhlak mulia, dan

menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di

sekolah/madrasah. (2) memilki integritas kepribadian sebagai

pemimpin. (3) memiliki keinginan yang kuat dalam

pengembangan diri sebagai kepala sekolah / madrasah. (4) bersikap

terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. (5)

Kompe-
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mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan

sebagai kepala sekolah / madrasah. (6) memiliki bakat dan minat

jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Kepala sekolah harus  memiliki Kompetensi manajerial.

Kepala sekolah harus: (1) mampu menyusun perencanaan sekolah /

madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.  (2)

mengembangkan organisasi sekolah / madrsah sesuai dengan

kebutuhan. (3) memimpin sekolah / madrsah dalam rangka

pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah  secara optimal.

(4) mengelola perubahan dan pengembangan

sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.

(5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah / madrasah yang

kondusif   dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. (6)

mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber

daya manusia secara optimal. (7) mengelola sarana dan prasarana

sekolah / madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

(8) mengelola hubungan sekolah / madrasah dan masyarakat dalam

rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiyaan

sekolah / madrasah. (9) mengelola peserta didik dalam rangka

penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan

kapasitas peserta didik. (10) mengelola pengembangan kurikulum

dan  kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan   tujuan

pendidikan nasional. (11) mengelola keuangan sekolah /
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madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel,

transparan, dan efesien. (12) mengelola ketatausahaan sekolah /

madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah / madrasah.

(13) mengelola unit layanan khusus sekolah / madrasah dalam

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di

sekolah / madrasah. (14) mengelola sistem informasi sekolah/

madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan

keputusan. (15)  memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah /

madrasah. (16) melakukan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah /  madrasah

dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

Kompetensi kewirausahaan juga harus dimiliki oleh seorang

kepala sekolah. Dengan berbekal kompetensi ini kepala sekolah

mampu: (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi

pengembangan sekolah/madrasah. (2) bekerja keras untuk mencapai

keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang

efektif. (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin

sekolah/madrasah. (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi

terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi

sekolah/madrasah. (5) memiliki naluri kewirausahaan  dalam
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mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai

sumber belajar peserta didik.

Kepala juga harus memiliki kompetensi supervisi yang

mendalam. Kepala sekolah harus mampu: (1) merencanakan

program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru. (2) melaksanakan supervisi akademik

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik

supervisi yang tepat. (3) menindaklanjuti hasil supervisi

akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.

Kepala juga harus memliki Kompetensi sosial yang baik.

Dengan berbekal kompetensi ini kepala ekolah mampu: (1) bekerja

sama dengan pihak lain untuk kepentingan  sekolah / madraah.

(2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. (3)

memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kompetensi seorang kepala   sekolah berdasarkan

Permendiknas nomor 13 tahun 2007 di atas, sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan kompetensi seorang guru. Hal  ini mengingat

kepala sekolah adalah guru yang  diberi tugas tambahan.

Walaupun istilah ini menurut penulis tidak tepat, karena tugas

guru dengan kepala sekolah jelas-jelas berbeda. Untuk kompetensi

kepribadian dan kompetensi sosial, jika diperhatikan tidak jauh

berbeda antara guru dengan kepala sekolah. Namun dalam
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kompetensi kepala sekolah ada kompetensi manajerial,

kewirausahaan, dan supervisi. Kompetensi manajerial,  maksudnya

seorang kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan,

mengembangkan organisasi, mengelola perubahan, dan menciptakan

budaya dan iklim sekolah yang kondusif. Gaya kepemimpinan

kepala sekolah menjadi penentu dalam kompetensi ini. Selanjutnya

kompetensi kewirausahaan. Dalam kompetensi ini, kepala

sekolah harus mampu menciptakan inovasi, memiliki motivasi,

ulet, dan yang tidak kalah pentingnya seorang kepala sekolah harus

memilki naluri kewirausahaan. Dengan memiliki naluri

kewirausahaan ini seorang kepala sekolah akan  mampu mengelola

kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta

didik. Dan yang terakhir terkait dengan kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah kompetensi

supervisi. Kompetensi supervisi ini biasanya berat bagi seorang

kepala sekolah. Karena di dalamnya terdapat rentetan kegiatan yang

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kompetensi

supervisi, seorang kepala sekolah harus mampu merencanakan

program, melaksanakan, dan menindaklanjuti supervisi akademik

terhadap guru  dalam rangka menciptakan situasi belajar mengajar

yang lebih baik. Di samping itu, tujuan dilaksanakannya supervisi

akademik untuk membantu pertumbuhan jabatan guru dan kepala

sekolah sekaligus untuk meningkatkan profesionalisme keduanya.
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d. Kompetensi Supervisor Akademik yang Ideal

Dalam rangka pemerankan peran-peran supervisor akademik,

seorang kepala sekolah dituntut memiliki keterampilan.

Keterampilan merupakan the requisite knowledge and ability.

Keterampilan bisa dipelajari, dideskripsikan, dan keberadaannya

bervariasi. Keterampilan ini diperlukan untuk melaksanakan tugas-

tugas atau peran-peran. Sebagai satu contoh adalah peran evaluator.

Seorang supervisor harus menilai performa guru. Dalam rangka

memerangkan peran atau melaksanakan tugas, seorang supervisor

dituntut memiliki berbagai keterampilan di bidang penilaian

performa guru, antara lain dalam hal penggunaan teknik

pengukuran, pengumpulan dan penginterpretasian data,

keterampilan berkomunikasi dan menetapkan standar keberhasilan46.

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville berangkat dari konsep

keterampilan administrator yang efektif sebagaimana dikemukakan

oleh Katz (1955) dan Mann (1965), ada tiga keterampilan yang

harus dimiliki oleh supervisor akademik. Pertama, apa yang disebut

dengan istilah keterampilan teknis (technical skill). Keterampilan ini

berkenaan dengan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk

memperformakan fungsi-fungsi pokok atau tugas-tugas yang

berkenaan dengan posisi supervisor. Kedua, apa yang disebut

dengan istilah keterampilan hubungan kemanusiaan (human relation

46 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision: A Behavioral System.
(Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1981),327.
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skill). Keterampilan ini berkenaan dengan kemampuan supervisor

bekerjasama dengan orang lain dan memotivasi mereka agar

bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ketiga, apa yang disebut

dengan istilah keterampilan manajerial (managerial skill).

Keterampilan ini berkenaan dengan kemampuan membuat

keputusan dan melihat hubungan-hubungan penting dalam mencapai

tujuan47.

Keterampilan-keterampilan ini digunakan selama

mendemonstrasikan supervisi akademik. Gambar 2.6 merupakan

perkiraan – semua ini hanya perkiraan – Alfonso, Firth, dan Neville

tentang kebutuhan keterampilan bagi administrator dan supervisor

dalam satu latar sistem persekolahan. Menurut ketiga teritikus ini

seorang supervisor dalam mengerjakan tugas-tugasnya memerlukan

keterampilan teknis (50%) keterampilan hubungan kemanusiaan

(30%), dan kemampuan manajerial (20%), sedangkan seorang

administrator dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan

keterampilan teknis (25%), keterampilan hubungan kemanusiaan

(15%), dan keterampilan manajerial (60%). Berangkat dari perkiraan

ini, seorang administrator membutuhkan keterampilan manajerial

lebih banyak daripada seorang supervisor, sedangkan seorang

supervisor membutuhkan keterampilan teknis yang lebih banyak

daripada seorang administrator. Artinya, seorang supervisor harus

47 Alfonso, R. J., G.R. Firth, dan R.F. Neville, Instructional Supervision…,329



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

57

memiliki keterampilan teknis yang cukup memadai, misalnya

keterampilan mengobservasi kelas, keterampilan menetapkan tujuan

akademik, keterampilan mendemonstrasikan akademik,

keterampilan mengembangkan prosedur penilaian.

Gambar 2.6 Persentase Keterampilan Supervisor dan Administrator

Sedangkan bilamana merujuk kepada Permendiknas Nomor 13

Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah, ada tiga kompetensi

supervisi yang seharusnya dimiliki kepala sekolah dalam rangka

melaksanakan supervisi akademik di sekolahnya masing-masing,

yaitu sebagaimana diuraikan di dalam tabel 2.2

KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

1. Merencanakan
program
supervisi
akademik dalam
rangka
peningkatan
profesionalisme
guru.

Memahami landasan
teoritik supervisi
akademik

Memahami landasan
filosofis, sosiologis,
dan psikologis
supervisi
akademiksebagai
sebuah proses
pendidikan orang
dewasa.
Memahami berbagai
pengertian, prinsip-

Teknis

Mana-
jerial

Hubungan
Kemanu-

siaan

Manajerial

Teknis

Hubungan
Kemanu-

siaan

Supervisor Administrator
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

prinsip, pendekatan,
dan teknik supervisi
akademik yang
dikembangkan
berdasarkan berbagai
landasan filosofis,
psikologis, dan
sosiologis di bidang
pendidikan.
Memahami faktor-
faktor yang
menentukan
keefektifan
pendekatan supervisi
akademik, seperti
tujuan supervisi,
karakteristik
individual/kelompok
guru, mata pelajaran,
kawasan supervisi,
serta kondisi
lingkungan dan
budaya sekolah
Memahami tujuan dan
sasaran supervisi
akademik pada
masing-masing
kawasan:
pengembangan
kurikulum,
perencanaan,
pelaksanaan dan
evaluasi pembelajaran,
dan penelitian
tindakan kelas

Memahami landasan
hukum dan
kebijakan
pemerintah di
bidang kurikulum
dan pembelajaran

Memahami landasan
hukum dan kebijakan
pemerintah pusat dan
daerah yang terkait
dengan kurikulum dan
pembelajaran, antara
lain:
• UU Sisdiknas

nomor 20 tahun
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI
2003;

• UU nomor 14
tahun 2005 tentang
guru dan dosen.

• PP nomor 19 tahun
2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan

• Permendiknas
nomor 22, 23, dan
24 tentang Standar
Isi dan Standar
Kompetensi
Lulusan

• Permendiknas
tentang Ujian
Nasional

• Permendiknas
nomor 16 tahun
2007 tentang
Standar
Kompetensi Guru;

• Rencana Strategis
Departemen
Pendidikan
Nasional;

• Peraturan dan
kebijakan Daerah;
dll.

Menyusun rencana
supervisi secara
sistematis sesuai
dengan landasan
teori dan peraturan
yang berlaku

Mengidentifikasi
masalah/kebutuhan
pengembangan
pembelajaran dan
mengelompokkan
masalah/kebutuhan
pengembangan
pembelajaran
berdasarkan kawasan
supervisi akademik
Merumuskan tujuan
supervisi akademik
yang meliputi
keluaran langsung
(output) dan dampak
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

(outcomes).
Mengidentifikasi dan
menetapkan
pendekatan supervisi
akademik yang efektif
dan tepat dengan
masalah yang
dikembangkan
Menetapkan
mekanisme dan
rancangan operasional
supervisi akademik
sesuai dengan tujuan,
pendekatan, dan
strategi yang dipilih.
Mengidentifikasi dan
menetapkan sumber
daya (manusia,
informasi, peralatan,
dan dana) yang
dibutuhkan untuk
kegiatan supervisi
akademik
Menyusun jadwal
pelaksanaan supervisi
akademik
Menyusun prosedur
dan mekanisme
monitoring dan
evaluasi supervisi
akademik
Memilih dan
menetapkan langkah-
langkah yang
menjamin
keberlanjutan kegiatan
supervisi akademik

2. Melaksanakan
supervisi
akademik
terhadap guru
dengan
menggunakan
pendekatan dan

Menerapkan Prinsip
Supervisi: kontinyu,
obyektif,
konstruktif,
humanistik dan
kolaboratif

Melaksanakan
supervisi akademik
yang berkelanjutan:
Rencana jangka
panjang, jangka
menengah, pendek
Melaksanakan
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

teknik supervisi
yang tepat.

Menerapkan
Pendekatan dan
Teknik Supervisi
Yang Tepat

supervisi akademik
yang didasarkan pada
kebutuhan dan
masalah nyata yang
dihadapi oleh guru
Menempatkan
pertumbuhan
kompetensi guru dan
peningkatan kualitas
pembelajaran sebagai
tujuan utama supervisi
akademik.
Membangun
hubungan dengan guru
dan semua pihak yang
terlibat dalam kegiatan
supervisi yang
terbuka,
kesetiakawanan, dan
informal yang
berlandaskan pada
sikap-sikap
membantu,
memahami, terbuka,
jujur, ajeg, sabar,
antusias, dan penuh
humor
Melaksanakan
supervisi yang
demokratis,
melibatkan secara
aktif, berbagi
tanggung jawab
pengembangan
pembelajaran dengan
guru dan pihak lain
yang relevan
Memilih dan
menerapkan
pendekatan supervisi
akademik yang tepat
dan sesuai dengan
tujuan supervisi,
karakteristik
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

individual/kelompok
guru, mata pelajaran,
kawasan supervisi,
serta kondisi
lingkungan dan
budaya sekolah.
Menerapkan berbagai
teknik supervisi sesuai
dengan pendekatan
yang dipilih
Memanfaatkan
berbagai macam
sumber pengetahuan
dan informasi yang
ada di lingkungan
sekolah untuk
mendukung
keefektifan supervisi
akademik.
Memanfaatkan
teknologi informasi
untuk mendukung
keefektifan supervisi
akademik

3. Menindaklanjuti
hasil supervisi
akademik
terhadap guru
dalam rangka
peningkatan
profesionalisme
guru.

Menyusun Kriteria
Keberhasilan
Supervisi Akademik

Merumuskan kriteria
keefektifan proses
pelaksanaan supervisi
akademik
Merumuskan kriteria
pencapaian tujuan
supervisi akademik
(output)
Merumuskan kriteria
pencapaian dampak
supervisi akademik
(outcome)

Menyusun
Instrumen Supervisi
Akademik

Mengembangkan
instrumen
pengumpulan
data/informasi dalam
rangka identifikasi dan
analisis
masalah/kebutuhan
pengembangan
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

pembelajaran
Mengembangkan
instrumen pengukuran
keefektifan proses
pelaksanaan supervisi
akademik sesuai
dengan kawasan yang
digarap, pendekatan,
dan teknik supervisi
akademik yang
diterapkan
Mengembangkan
instrumen pengukuran
pencapaian hasil
langsung (output)
supervisi akademik
sesuai dengan
kawasan yang digarap
Mengembangkan
instrumen pengukuran
keefektifan
pencapaian dampak
(outcome) supervisi
akademik sesuai
dengan kawasan yang
digarap.

Melaksanakan
Evaluasi Hasil
supervise

Melaksanakan
evaluasi proses,
output, dan outcomes
supervisi akademik
dengan menerapkan
metoda dan
instrukmen evaluasi
yang telah
dikembangkan
Melakukan analisis
dan interpretasi hasil
evaluasi, dan
memberikan
rekomendasi untuk
kepentingan tindak
lanjut
Melaporkan hasil
evaluasi akademik
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KOMPETENSI SUBKOMPETENSI INDIKATOR
KOMPETENSI

kepada berbagai pihak
yang terkait dengan
pengembangan
pembelajaran

Menyusun Program
Tindak Lanjut

Mengembangkan dan
melaksanakan
program-program
tindak lanjut
berdasarkan hasil
evaluasi supervisi
akademik dengan
menggunakan
langkah-langkah
perencanaan dan
pelaksanaan yang
dilakukan pada
dimensi kompetensi

3. Kompetensi Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Secara terminologi yang berlaku umum, istilah kompetensi

berasal dari bahasa Inggris competence sama dengan being

competen dan competent sama dengan having ability, power,

authority, skill, knowledge, attitude, etc. Pengertian dasar

kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang

dinyatakan  kompeten di bidang tertentu adalah sesorang yang

menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan

bidang kerja yang bersangkuatan48. Dalam hal ini adalah kompetensi

Guru. Sedangkan dalam Undang-Undang Replublik Indonesia

48 Uno Hamzah B, Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 62.
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Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan Dosen dijelaskan

bahwa:”kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan,

dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”49.

Piet A. Sahertian menjelaskan bahwa kompetensi

guru mengandung berbagai pengertian. Pertama, kemampuan

guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kedua, ciri

hakiki dari kepribadian   guru yang menuntunnya ke arah

pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Ketiga,

perilaku yang dipersyaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan50.

Dari pengertian tersebut ada tiga aspek dari kompetensi

guru, yaitu aspek personel, aspek sosial dan aspek profesional.

Dalam banyak analisis tentang kompetensi guru, aspek personal dan

aspek sosial umumnya disatukan. Hal ini dikarenakan solidaritas

manusia, termasuk guru dapat dipandang sebagai pengejawantahan

dari pribadinya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas    dapat

disimpulkan bahwa pengertian kompetensi guru adalah

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat

melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan

sebaik-baiknya. Kompetensi mengacu pada kemampuan

49 E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), 25
50 Piet A Sahertian,Profil Pendidik Profesional. (Yogyakarta: Andi Offset. 2009) 56.
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melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan.

Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari dari suatu upaya

melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang

hayat (lifelong learning proces).

b. Ruang Lingkup Kompetensi Guru

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang

guru dan harus dijadikan perhatian utama kepala sekolah dalam

melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik yang baik

adalah supervisi yang mampu meningkatkan kompetensi guru. Di

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru ditegaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku

secara nasional. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

professional.

Kompetensi pedagogik ini seorang guru harus mampu

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa
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serta menjadi teladan peserta didik. Ada beberapa ciri kepribadian

yang mestinya dimiliki seorang guru yaitu kemampuan interaksi

sosial yang hangat; memiliki rasa tanggung jawab; memiliki

kejujuran, objektif, tegas dan adil; serta demokratis.

Kompetensi profesional menunjuk pada kemampuan

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Kemapuan mengajar merupakan kemampuan esensial yang harus

dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan mengajar guru sebenarnya

mencerminkan guru atas kompetensi profesional sebagai pengajar

dan pendidik. Kemampuan menguasai bahan bidang studi atau

bahan mata pelajaran adalah kemampuan mengetahui, memahami,

mengimplikasikan, menyintentiskan dan menguasai sejumlah

pengetahuan keahlian yang akan diajarkan. Penguasaan ini akan

menjadi landasan pokok seorang guru dalam melaksanakan tugas

pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran maka terlebih

dahulu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pelajaran (RPP)

sebagai acuan dalan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan

kemampuan melaksanakan program belajar mengajar adalah

kemampuan menciptakan interaksi belajar mengajar sesuai dengan

situasi dan kondisi serta program yang dibuatnya. Kemampuan ini

merupakan penerapan secara nyata rencana pengajaran yang telah

dibuat saat perencanaan pengajaran.
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Kompetensi sosial menunjuk pada kemampuan guru untuk

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan

peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan

masyarakat sekitar.

Permendiknas merinci kompetensi inti guru dan

kompetensi guru dalam mata pelajaran 51 .Tabel 2.3 merupakan

standar kompetensi SMA/MA, dan SMK/MAK.

Tabel 2.3

Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

Kompetensi Pedagodik
1. Menguasai karakteristik

peserta didik dari aspek
fisik, moral, spiritual,
sosial, kultural, emosional,
dan intelektual.

1.1 Memahami karakteristik
peserta didik yang berkaitan
dengan aspek fisik,
intelektual, sosial-emosional,
moral, spiritual, dan latar
belakang sosial-budaya.

1.2 Mengidentifikasi potensi
peserta didik dalam mata
pelajaran yang diampu.

1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar
awal peserta didik dalam mata
pelajaran yang diampu.

1.4 Mengidentifikasi kesulitan
belajar peserta didik dalam
mata pelajaran yang diampu.

51 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 19
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

2. Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip
pembelajaran yang
mendidik.

2.1 Memahami berbagai teori
belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik
terkait dengan mata pelajaran
yang diampu.

2.2 Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi, metode,
dan teknik pembelajaran yang
mendidik secara kreatif dalam
mata pelajaran yang diampu.

3. Mengembangkan kurikulum
yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu.

3.1

3.2

Memahami prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum.
Menentukan tujuan
pembelajaran yang diampu.

3.3 Menentukan pengalaman
belajar yang sesuai untuk
mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu.

3.4 Memilih materi pembelajaran
yang diampu yang terkait
dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran.

3.5 Menata materi pembelajaran
secara benar sesuai dengan
pendekatan yang dipilih dan
karakteristik peserta didik.

3.6 Mengembangkan indikator
dan instrumen penilaian.

4. Menyelenggarakan
pembelajaran yang
mendidik.

4.1 Memahami prinsip-prinsip
perancangan pembelajaran
yang mendidik.

4.2

4.3

Mengembangkan komponen-
komponen rancangan
pembelajaran.
Menyusun rancangan
pembelajaran yang lengkap,
baik untuk kegiatan di dalam
kelas, laboratorium, maupun
lapangan.

4.4 Melaksanakan pembelajaran
yang mendidik di kelas, di
laboratorium, dan di lapangan
dengan memperhatikan
standar keamanan yang
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

dipersyaratkan.

4.5 Menggunakan media
pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan
mata pelajaran yang diampu
untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh.

4.6 Mengambil keputusan
transaksional dalam
pembelajaran yang diampu
sesuai dengan situasi yang
berkembang.

5. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

5.1 Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran yang
diampu.

6. Memfasilitasi
pengembangan potensi
peserta didik untuk
mengaktualisasikan
berbagai potensi yang
dimiliki.

6.1

6.2

Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran untuk
mendorong peserta didik
mencapai prestasi secara
optimal.
Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran untuk
mengaktualisasikan potensi
peserta didik, termasuk
kreativitasnya.

7. Berkomunikasi secara
efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik.

7.1 Memahami berbagai strategi
berkomunikasi yang efektif,
empatik, dan santun, secara
lisan, tulisan, dan/atau bentuk
lain.

7.2 Berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan
peserta didik dengan bahasa
yang khas dalam interaksi
kegiatan/permainan yang
mendidik yang terbangun
secara siklikal dari (a)
penyiapan kondisi psikologis
peserta didik untuk ambil
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

bagian dalam permainan
melalui bujukan dan contoh,
(b) ajakan kepada peserta
didik untuk ambil bagian, (c)
respons peserta didik terhadap
ajakan guru, dan (d) reaksi
guru terhadap respons peserta
didik, dan seterusnya.

8. Menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar.

8.1 Memahami prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik mata
pelajaran yang diampu.

8.2 Menentukan aspek-aspek
proses dan hasil belajar yang
penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran
yang diampu.

8.3 Menentukan prosedur
penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar.

8.4 Mengembangkan instrumen
penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar.

8.5 Mengadministrasikan
penilaian proses dan hasil
belajar secara
berkesinambungan dengan
mengunakan berbagai
instrumen.

8.6 Menganalisis hasil penilaian
proses dan hasil belajar untuk
berbagai tujuan.

8.7 Melakukan evaluasi proses
dan hasil belajar.

9. Memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

9.1 Menggunakan informasi hasil
penilaian dan evaluasi untuk
menentukan ketuntasan
belajar

9.2 Menggunakan informasi hasil
penilaian dan evaluasi untuk
merancang program remedial
dan pengayaan.
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

9.3 Mengkomunikasikan hasil
penilaian dan evaluasi kepada
pemangku kepentingan.

9.4 Memanfaatkan informasi
hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas
pembelajaran.

10. Melakukan tindakan
reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

10.1

10.2

Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
Memanfaatkan hasil refleksi
untuk perbaikan dan
pengembangan pembelajaran
dalam mata pelajaran yang
diampu.

10.3 Melakukan penelitian
tindakan kelas untuk
meningkatkan kualitas
pembelajaran dalam mata
pelajaran yang diampu.

Kompetensi Kepribadian
11. Bertindak sesuai dengan

norma agama, hukum,
sosial, dan kebudayaan
nasional Indonesia.

11.1 Menghargai peserta didik
tanpa membedakan keyakinan
yang dianut, suku, adat-
istiadat, daerah asal, dan
gender.

11.2 Bersikap sesuai dengan norma
agama yang dianut, hukum
dan sosial yang berlaku dalam
masyarakat, dan kebudayaan
nasional Indonesia yang
beragam.

12. Menampilkan diri sebagai
pribadi yang jujur,
berakhlak mulia, dan
teladan bagi peserta didik
dan masyarakat.

12.1

12.2

12.3

Berperilaku jujur, tegas, dan
manusiawi.
Berperilaku yang
mencerminkan ketakwaan dan
akhlak mulia.
Berperilaku yang dapat
diteladan oleh peserta didik
dan anggota masyarakat di
sekitarnya.
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

13. Menampilkan diri sebagai
pribadi yang mantap, stabil,
dewasa, arif, dan
berwibawa.

13.1

13.2

Menampilkan diri sebagai
pribadi yang mantap dan
stabil.
Menampilkan diri sebagai
pribadi yang dewasa, arif, dan
berwibawa.

14. Menunjukkan etos kerja,
tanggung jawab yang
tinggi, rasa bangga menjadi
guru, dan rasa percaya diri.

14.1

14.2

14.3

Menunjukkan etos kerja dan
tanggung jawab yang tinggi.
Bangga menjadi guru dan
percaya pada diri sendiri.
Bekerja mandiri secara
profesional.

15. Menjunjung tinggi kode
etik profesi guru.

15.1

15.2

Memahami kode etik profesi
guru.
Menerapkan kode etik profesi
guru.
Berperilaku sesuai dengan
kode etik profesi guru

Kompetensi Sosial
16. Bersikap inklusif, bertindak

objektif, serta tidak
diskriminatif karena
pertimbangan jenis kelamin,
agama, ras, kondisi fisik,
latar belakang keluarga, dan
status sosial ekonomi.

16.1

16.2

Bersikap inklusif dan objektif
terhadap peserta didik, teman
sejawat dan lingkungan
sekitar dalam melaksanakan
pembelajaran.
Tidak bersikap diskriminatif
terhadap peserta didik, teman
sejawat, orang tua peserta
didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama,
suku, jenis kelamin, latar
belakang keluarga, dan status
sosial-ekonomi.

17. Berkomunikasi secara
efektif, empatik, dan santun
dengan sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang
tua, dan masyarakat.

17.1

17.2

Berkomunikasi dengan teman
sejawat dan komunitas ilmiah
lainnya secara santun,
empatik dan efektif.
Berkomunikasi dengan orang
tua peserta didik dan
masyarakat secara santun,
empatik, dan efektif tentang
program pembelajaran dan
kemajuan peserta didik.
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

17.3 Mengikutsertakan orang tua
peserta didik dan masyarakat
dalam program pembelajaran
dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta
didik.

18.

Beradaptasi di tempat
bertugas di seluruh wilayah
Republik Indonesia yang
memiliki keragaman sosial
budaya.

18.1

18.2

Beradaptasi dengan
lingkungan tempat bekerja
dalam rangka meningkatkan
efektivitas sebagai pendidik.
Melaksanakan berbagai
program dalam lingkungan
kerja untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas
pendidikan di daerah yang
bersangkutan.

19. Berkomunikasi dengan
komunitas profesi sendiri
dan profesi lain secara lisan
dan tulisan atau bentuk lain.

19.1 Berkomunikasi dengan teman
sejawat, profesi ilmiah, dan
komunitas ilmiah lainnya
melalui berbagai media dalam
rangka meningkatkan kualitas
pembelajaran.

19.2 Mengkomunikasikan hasil-
hasil inovasi pembelajaran
kepada komunitas profesi
sendiri secara lisan dan
tulisan maupun bentuk lain.

Kompetensi Profesional
20. Menguasai materi, struktur,

konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukung
mata pelajaran yang
diampu.

Jabaran kompetensi Butir 20 untuk
masing-masing guru mata pelajaran
disajikan setelah tabel ini.

21. Menguasai standar
kompetensi dan kompetensi
dasar mata pelajaran yang
diampu.

21.1

21.2

Memahami standar
kompetensi mata pelajaran
yang diampu.
Memahami kompetensi dasar
mata pelajaran yang diampu.

21.3 Memahami tujuan
pembelajaran yang diampu.

22. Mengembangkan materi
pembelajaran yang diampu
secara kreatif.

22.1 Memilih materi pembelajaran
yang diampu sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta
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No
.

KOMPETENSI INTI
GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN

didik.
22.2 Mengolah materi pelajaran

yang diampu secara kreatif
sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

23. Mengembangkan
keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan
melakukan tindakan
reflektif.

23.1

23.2

Melakukan refleksi terhadap
kinerja sendiri secara terus
menerus.
Memanfaatkan hasil refleksi
dalam rangka peningkatan
keprofesionalan.

23.3 Melakukan penelitian
tindakan kelas untuk
peningkatan keprofesionalan.

23.4 Mengikuti kemajuan zaman
dengan belajar dari berbagai
sumber.

24. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk mengembangkan diri.

24.1

24.2

Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam berkomunikasi.
Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk pengembangan diri.

Keempat kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh

dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling

berhubungan dan saling mendukung.

4. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam

Meningkatkan Kompetensi Guru

a. Perencanaan Pelaksanaan Supervisi Akademik

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang diingin

dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang

diperlukan dan berapa banyak biayanya. Perencanaan dibuat

sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Banghart dan Trull

mengemukakan “Educational planning is first of all a rational
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procces” bahwa perencanaan pendidikan adalah awal dari proses-

proses rasional dan mengandung sifat optimis yang didasarkan atas

kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam

permasalahan52.

Menurut George R. Terry, unsur manajemen ada empat yaitu

planning, organizing, actuating, dan controlling. Empat unsur ini

merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi

keseluruhan proses manajerial. Banyak para ahli menambah banyak

pengertian dari fungsi manajemen, namun diantara banyak

tambahan tersebut, didalamnya sudah termasuk keempat fungsi

yang diperkenalkan oleh George R. Terry yakni perencanaan,

pengorganisasian, penggerak dan pengawasan53.

Konsep manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang

pertama. Perencanaan dalam  fungsi manajemen pendidikan

merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi salah satu

fungsi pada urutan pertama54. Demikian juga pada perencanaan

supervisi akademik yang memiliki posisi yang sangat penting

dalam rangkaian proses supervisi akademik. Perencanaan program

supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan

pemantauan seragkaian kegiatan membantu guru mengembangkan

52 Frank W. Banghart dan A. Trull, Educational Planning. (New York: The Macmillan Company),
85.
53 George R. Terry, The Principles of Management, Third Edition, (Homewood Illinois: Richard
Irwin, 1968), 763.
54 Prasojo, LD dan Sudiyono, Supervisi Pendidikan,..96.
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kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

Proses perencanaan menurut A.M Williams terdiri dari :

1. Menentukan tujuan perencanaan

2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan/alternative

3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan

4. Metode dan prosedur

5. Rencana

Sejalan dengan hal itu H. Koontz dan O’Donnell juga

menentukan langkah-langkah perencanaan kedalam tujuh langkah,

yaitu :

1. Menentukan tujuan

2. Menyusun premis

3. Menentukan tindakan alternativ

4. Melihat langkah-langkah tindakan

5. Merumuskan rencana

6. Memperhitungkan rencana melalui anggaran55.

Perencanaan program supervisi akademik memiliki berbagai

macam manfaat yang sangat berguna bagi supervisor. Adapun

manfaat perencanaan supervisi akademik menurut Lantip dan

Sudiyono, adalah sebagai berikut: (1) pedoman pelaksanaan dan

pengawasan akademik, (2) untuk menyamakan persepsi seluruh

55 Harold. Koontz dan Cyril O’Donnell, Manajemen Jilid 2 Terjemahan. (Jakarta: Erlangga), 44
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warga sekolah tentang program supervisi akademik, (3) penjamin

penghematan dan keefektifan penggunaan sumber daya sekolah

(tenaga, waktu, dan biaya)56.

Seorang supervisor sebelum melakukan tugasnya harus

memahami prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik. Adapun

prinsip-prinsip perencanaan program supervisi akademik adalah

sebagi berikut: (1) objektif, data apa adanya, (2) bertanggung

jawab, (3) berkelanjutan, (4) didasarkan pada Standar Nasional

Pendidikan, (5)  didasarkan pada kebutuhan dan kondisi

sekolah/madrasah.

Supervisi akademik dalam praktiknya selalu berkaitan

dengan proses belajar mengajar. sasaran utama supervisi

akademik adalah kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan

layanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang

menyenangkan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan

mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan

teknik) yang tepat. Supervisi akademik juga harus didukung oleh

instrumen-instrumen yang sesuai57.

56 Prasojo, LD dan Sudiyono, Supervisi Pendidikan,..97.
57 Priansa, DJ dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,
Bandung: Alfabeta, 2014), 115
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Paparan di atas, bahwa seorang supervisor yang akan

melaksanakan kegiatan supervisi harus menyiapkan beberapa hal

terkait pelakanaan supervisi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah

kesesuaian instrumen, kejelasan tujuan dan sasaran, objek,

metode, teknik serta pendekatan yang direncanakan. Untuk contoh-

contoh instrumen yang terkait dengan supervisi akademik berupa

format-format supervisi dapat dilihat dalam lampiran.

b. Pelaksanaan Supervisi Akademik

1) Pendekatan Supervisi Akademik

Supervisor semestinya membantu menciptakan iklim

yang kondusif bagi pertumbuhan profesioanal guru. Iklim atau

suasana yang diciptakan harus bebas dari rasa takut, acaman,

atau paksaan. Agar guru terhindar dari rasa takut, terancam atau

paksaan, maka supervisor perlu menggunakan pola pendekatan

yang sesuai dengan kebutuhan dan karateristik guru, dimana

masing-masing guru memiliki kebutuhan dan karakteristik

yang tidak sama. Orientasi atau pendekatan dalam

pelaksanaan supervisi, diantaranya didasarkan atas tingkat

perkembangan guru. Glickman mendasarinya dari tingkat

perkembangan “berfikir abstrak (level of abstrack thinking) dan

komitmen (commitment) menetapkan teori pendekatan

supervisi menjadi tiga kelompok, yaitu pendekatan direktif

(directive orientation), pendekatan nondirektif (non-directive
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orientation) dan pendekatan kolaboratif (collaborative

orientation)” 58.

Kegiatan supervisi seorang guru dianggap sebagai

seorang yang sedang belajar, tentunya senantiasa

memperhatikan kebutuhan dan karakteristik guru. Selanjutnya,

guru harus diperhatikan sebagai individu dan diperlakukan

sesuai dengan orientasi atau pendekatan yang cocok bagi

guru tersebut. Dengan  pendekatan yang sesuai maka para

guru akan mampu meningkatkan kompetensi profesional secara

mandiri.

Berikut ini penjelasan ketiga kategori pendekatan dalam

supervisi pengajaran tersebut, yaitu :

a. Pendekatan Supervisi Direktif

Supervisi dengan pendekatan direktif

mengasumsikan  bahwa mengajar terdiri dari sejumlah

ketrampilan tehnis yang sesuai dengan kompetensi

profesional guru bagi semua guru supaya mampu mengajar

atau menampilkan unjuk kerja yang efektif. Glickman

mengemukakan perilaku supervisor dalam pendekatan

direktif yaitu “menjelaskan (clarifying), menunjukkan

(presenting), Latar standart (setting the standard), dan

58 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative Practices for Helping Teachers
Improve Instruction, (ASCD ( Association for Supervision and Curriculum Development),
Alexandria, 1981), 40.
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memberikan penilaian (reinforcing)” 59 . Glickman

menemukan bahwa guru baru lebih suka disupervisi

dengan pendekatan direktif sebab dengan melalui

pendekatan direktif maka guru itu merasakan manfaatnya

untuk memperbaiki prilaku mengajaranya. Guru baru lebih

suka apabila supervisor menjelaskan masalahnya yang

diikuti dengan menunjukkan cara pemecahannya. Dengan

melihat cara ini tampak bahwa pendekatan direktif

lebih bermanfaat untuk memecahkan masalah masalah

khusus.

b. Pendekatan Supervisi Non Direktif

Menurut Glickman perilaku supervisi yang

berorientasi tidak langsung akan mencakup dan

bernegosiasi. Hasil akhir dari supervisi ini adalah rencana

guru sendiri (teacher self-plan) apabila supervisor

pengajaran akan menggunakan orientasi tidak langsung

dalam melaksanakan supervisi pengajaran, maka bentuk

aplikasinya dalam proses supervisi klinik60.

Pendekatan supervisi non direktif lebih banyak

diserahkan kepada guru untuk menganalisa dan

memecahkan masalah pengajarannya sendiri, supervisor

hanya bertindak sebagai fasilitator. Sebagai supervisor, ia

59 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative…,23.
60 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative…,26.
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membiarkan guru melakukan penemuan, menentukan

langkah-langkah, mendorong inisiatif  guru, melibatkan

diri pada waktu dan jika diperlukan saja.

Guru-guru yang berpengalaman tidak memandang

positif terhadap prilaku yang mengarah, terhadap sikap

supervisor yang terlalu memaksakan kehendak, karena

dengan sikap seperti itu para guru tidak berani

mengemukakan pendapat, merasa serba salah. Sebaliknya

jika supervisor memberikan kebebasan kepada guru,

membiarkan guru-guru menemukan sendiri masalah

pengajaran mereka, hal itu lebih mendorong mereka

untuk berpartisipasi dalam kegiatan supervisi

pengajaran.

Perbaikan pengajaran mempunyai arti yang benar

apabila guru melihat sendiri kebutuhan untuk merubah dan

kemudian berusaha melaksanakannya, supervisor

memberikan  pengarahan sedikit mungkin.

c. Pendekatan Supervisi Kolaboratif

Menurut Glickman supervisi yang berorientasi

kolaboratif akan mancakup perilaku pokok berupa

mendengarkan, mempresentasikan, pemecahan masalah dan

negosiasi. Hasil akhir dari perilaku supervisi pengajaran ini

adalah kontrak kerja antara supervisor dan guru. Asumsi
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yang mendasari orientasi supervisi ini  adalah sama halnya

dengan asumsi yang mendasari psikologi kognitif, bahwa

belajar itu merupakan hasil perpaduan antara perilaku

individu dan lingkungan luarnya61.

Psikologi Kognitif beranggapan bahwa belajar

adalah hasil paduan antara   kegiatan individu dengan

lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam

pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian

pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah.

Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku

supervisor dalam pendekatan kolaboratif seperti:

menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan

masalah, negosiasi.

b. Teknik-teknik Supervisi Akademik

Ada bermacam-macam teknik supervisi akademik

dalam upaya pembinaan kemampuan guru. Dalam hal ini

meliputi pertemuan staf, kunjungan supervisi, buletin

profesional, perpustakaan profesional, laboratorium

kurikulum, penilaian guru, demonstrasi pembelajaran,

pengembangan kurikulum, pengambangan petunjuk

pembelajaran, darmawisata, lokakarya, kunjungan

antarkelas, bacaan profesional, dan survei masyarakat-

61 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative…,30.
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sekolah. Sedangkan menurut Gwyn, teknik-teknik supervisi

itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu.

teknik supervisi individual, dan teknik supervisi kelompok.

a) Teknik Supervisi Individual

1) Kunjungan Kelas

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru

oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya

dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar

mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan

dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan ini

adalah semata-mata untuk menolong guru dalam

mengatasi kesulitan atau masalah mereka di dalam

kelas. Melalui kunjungan kelas, guru-guru dibantu

melihat dengan jelas masalah-masalah yang mereka

alami. Menganalisisnya secara kritis dan mendorong

mereka untuk menemukan alternatif pemecahannya.

Kunjungan kelas ini bisa dilaksanakan dengan

pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu

sendiri.

Ada empat tahap kunjungan kelas. Pertama, tahap

persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan

waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama
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kunjungan kelas. Kedua, tahap pengamatan selama

kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati

jalannya proses pembelajaran berlangsung. Ketiga,

tahap akhir kunjungan.  Pada tahap ini, supervisor

bersama guru mengadakan perjanjian untuk

membicarakan hasil-hasil observasi, sedangkan tahap

terakhir adalah tahap tindak lanjut. Ada beberapa

kriteria kunjungan kelas yang baik, yaitu: (1) memiliki

tujuan-tujuan tertentu; (2) mengungkapkan aspek-aspek

yang dapat memperbaiki kemampuan guru; (3)

menggunakan instrumen observasi tertentu untuk

mendapatkan daya yang obyektif; (4) terjadi interaksi

antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan

sikap saling pengertian; (5) pelaksanaan kunjungan

kelas tidak menganggu proses belajar mengajar; (6)

pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut62.

Kunjungan Kelas (classroom visitation) dibagi

menjadi tiga bagian yaitu :

a) Kunjungan kelas tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu

b) Kunjungan kelas dengan pemberitahuan terlebih

dahulu

62 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 37
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c) Kunjungan kelas atas undangan guru63.

2) Observasi Kelas

Observasi kelas adalah teknik observasi yang

dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran

yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk

memperoleh data seobyektif mungkin mengenai aspek-

aspek dalam situasi belajar mengajar, kesulitan-kesulitan

yang dihadapi oleh guru dalam usaha memperbaiki

proses belajar mengajar. Secara umum, aspek-aspek

yang diamati selama proses pembelajaran yang sedang

berlangsung adalah:

a. usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses

pembelajaran

b. cara penggunaan media pengajaran

c. reaksi mental para siswa dalam proses belajar

mengajar

d. keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi

materialnya.

Pelaksanaan observasi kelas ini melalui beberapa

tahap, yaitu: (1) persiapan observasi kelas; (2)

pelaksanaan observasi kelas; (3) penutupan pelaksanaan

observasi kelas; (4) penilaian hasil observasi; dan (5)

63 Burhanuddin, Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pedidikan. (Jakarta : bumi
aksara. 2009), 32.
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tindak lanjut. Dalam melaksanakan observasi kelas ini,

sebaiknya supervisor menggunakan instrumen observasi

tertentu, antara lain berupa evaluative check-list, activity

check-list64.

3) Pertemuan Individual

Pertemuan individual adalah satu pertemuan,

percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina

atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha

meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuannya

adalah: (1) memberikan kemungkinan pertumbuhan

jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang

dihadapi; (2) mengembangkan hal mengajar yang lebih

baik; (3) memperbaiki segala kelemahan dan

kekurangan pada diri guru; dan (4) menghilangkan atau

menghindari segala prasangka yang bukan-bukan.

Swearingen (1961) mengklasifikasi jenis

percakapan individual ini menjadi empat macam sebagai

berikut

a. classroom-conference, yaitu percakapan individual

yang dilaksanakan di dalam kelas ketika murid-

murid sedang meninggalkan kelas (istirahat).

64 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 38
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b. office-conference. Yaitu percakapan individual

yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah atau

ruang guru, di mana sudah dilengkapi dengan alat-

alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan

penjelasan pada guru.

c. causal-conference. Yaitu percakapan individual

yang bersifat informal, yang dilaksanakan secara

kebetulan bertemu dengan guru

d. observational visitation. Yaitu percakapan

individual yang dilaksanakan setelah supervisor

melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas65

(Ditjen, 2007: 38)

4) Kunjungan Antar Kelas

Kunjungan antarkelas dapat juga digolongkan

sebagai teknik supervisi secara perorangan. Guru dari

yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam

lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan adanya

kunjungan antarkelas ini, guru akan memperoleh

pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai

pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan kelas, dan

sebagainya.

65 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 38
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

supervisor apabila menggunakan teknik ini dalam

melaksanakan supervisi bagi guru-guru.

a. Guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi

dengan sebaik-baiknya. Upayakan mencari guru

yang memang mampu memberikan pengalaman baru

bagi guru-guru yang akan mengunjungi.

b. Tentukan guru-guru yang akan mengunjungi.

c. Sediakan segala fasilitas yang diperlukan dalam

kunjungan kelas.

d. Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan

cermat. Amatilah apa-apa yang ditampilkan secara

cermat, dan mencatatnya pada format-format

tertentu.

e. Adakah tindak lanjut setelah kunjungan antarkelas

selesai. Misalnya dalam bentuk percakapan pribadi,

penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu.

f. Segera aplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru

bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi

dan kondisi yang dihadapi.
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g. Adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan

kunjungan antar kelas berikutnya66.

5) Menilai Diri Sendiri

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik

individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri

sendiri merupakan satu teknik pengembangan

profesional guru (Sutton, 1989). Penilaian diri sendiri

memberikan informasi secara obyektif kepada guru

tentang peranannya di kelas dan memberikan

kesempatan kepada guru mempelajari metoda

pengajarannya dalam mempengaruhi murid (House,

1973). Semua ini akan mendorong guru untuk

mengembangkan kemampuan profesionalnya (DeRoche,

1985; Daresh, 1989; Synder & Anderson, 1986).

Nilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak

mudah bagi guru. Untuk mengukur kemampuan

mengajarnya, di samping menilai murid-muridnya, juga

menilai dirinya sendiri. Ada beberapa cara atau alat yang

dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain

sebagai berikut.

a. Suatu daftar pandangan atau pendapat yang

disampaikan kepada murid-murid untuk menilai

66 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik..., 40.
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pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun

dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup

maupun terbuka, dengan tidak perlu menyebut

nama.

b. Menganalisa tes-tes terhadap unit kerja.

c. Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu

catatan, baik mereka bekerja secara perorangan

maupun secara kelompok.

d) Teknik Supervisi Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara

melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua

orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan

analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau

kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau

dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian

kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan

permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

Menurut Gwynn (1961), ada tiga belas teknik supervisi

kelompok, sebagai berikut : (1) Kepanitiaan, (2) kerja

kelompok, (3) laboratorium kurikulum, (4) baca terpimpin,

(5) demontrasi pembelajaran, (6) darmawisata, (6)

kuliah/studi, (8) diskusi panel, (9) perpustakaan jabatan,
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(10) organisasi profesional, (11) buletin supervisi, (12)

pertemuan guru, (13) lokakarya atau konferensi kelompok.

Teknik supervisi kelompok ini tidak akan dibahas satu

persatu, karena sudah banyak buku yang secara khusus

membahasnya. Satu hal yang perlu ditekankan di sini

bahwa tidak ada satupun di antara teknik-teknik supervisi

kelompok di atas yang cocok atau bisa diterapkan untuk

semua pembinaan dan guru di sekolah. Artinya, akan

ditemui oleh kepala sekolah adanya satu teknik tertentu

yang cocok diterapkan untuk membina seorang guru tetapi

tidak cocok diterapkan pada guru lain. Oleh sebab itu,

seorang kepala sekolah harus mampu menetapkan teknik-

teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan

pembelajaran seorang guru.

Menetapkan teknik-teknik supervisi akademik yang

tepat tidaklah mudah. Seorang kepala sekolah, selain harus

mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang akan

dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik di

atas dan sifat atau kepribadian guru, sehingga teknik yang

digunakan betul-betul sesuai dengan guru yang sedang

dibina melalui supervisi akademik. Sehubungan dengan

kepribadian guru, Lucio dan McNeil (1979) menyarankan

agar kepala sekolah mempertimbangkan enam faktor
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kepribadian guru, yaitu kebutuhan guru, minat guru, bakat

guru, temperamen guru, sikap guru, dan sifat-sifat somatic

guru67.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Supervisi Akademik

Thomas H. Briggs dan Joseph Justman mengemukakan arti

evaluasi sebagai berikut : Evaluation is the systematic effort to

ascertain the extent to which the objectives of his program of

supervision are being attained 68 . Bahwa supervisor pendidikan

dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus

mencakup bidang luas dalam arti bahwa seluruh situasi yang

disupervisi, termasuk supervisor sendiri juga harus dievaluasi.

Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses menentukan nilai

dari sesuatu 69 . Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan proses

bukan hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai tetapi

digunakan untuk membuat keputusan70.

Evaluasi supervisi akademik dilakukan untuk menindak

lanjuti hasil supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah

sebagai supervisor. tujuannya untuk memperbaiki segala kekurangan

baik dari teknik dan kemampuan guru mengajar di kelas. Serta untuk

67 Lucio, W.H. dan J.D. McNeil. Dsupervision: A Synthesis of Thought and Action. (New York:
McGraw-Hill Book Company, 1979).42-43
68 Briggs, Thomas H. and Joseph Justman, Improving Instruction Through Supervision, (New
York: The Nac Milland Company, 1954), 235.
69 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 36.
70 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan. (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 29.
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memberikan dorongan semangat kepada guru saat menjalankan

tugas mengajarnya.

Peter F. Olivia membagi macam model evaluasi yang

dilakukan oleh supervisor dalam melaksanakan tugas supervisi yaitu:

1) Formative Evaluation/Evaluasi Formatif

“Formative evaluation as applied to instruction makes up

those assessment produceres the teacher uses during the

course of instruction” Bentuk evaluasi formatif ditandai

dengan adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan supervisor

untuk melihat suatu rangkaian kegiatan dengan kegiatan

sebelumnya dan sesudahnya pada tingkat ketercapaiannya.

Penilaian formatif ada dua hal, yaitu guru dapat memperbaiki

program pengajaran dan strategi pelaksanaanya.

2) Summative Evaluation/evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif yaitu penilaian yang dilakukan secara

setiap catur wulan atau semester. Dalam kegiatan evaluasi

sumatif, supervisor melakukan global kegiatan, tidak

sekuaensial. Sementara segmen kegiatan ia evaluasi diakhir

kegiatan71.

71 Peter F. Olivia, Supervision for Today’s School, Eigh Edition, (USA: Wiley, 2007) , 218.
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Kriteria evaluasi guru pada umumnya Menurut Norman

D.Powel dan Sandra J. Balli ada tiga yaitu :

1. Contraktual Obligations/kontrak kerja

Guru diharapkan melakukan tugas sesuai dengan kontrak

kerjanya sebagai pendidik dan mematuhi kebijakan yang

berlaku dari suatu organisasi.

2. Professional Judgment/ Penilaian profesional.

Guru diharapkan bisa menggunakan kepribadian yang baik dan

penilaian profesional. Penilaian ini biasanya mengacu pada

masalah pekerjaan seseorang yang berkaitan dengan

kemampuan guru menjalankan tugasnya demi tercapaikan

tujuan yang diharapkan oleh sekolah.

3. Performance Standards/standar kinerja

Guru dapat dimintai pertanggung jawaban untuk memenuhi

kinerja sesuai standar yang ditentukan untuk posisi yang

mereka pegang72.

Pembahasan evaluasi banyak cara untuk mengetahui hasil

dari setiap kegiatan dengan menggunakan model evaluasi sebagai

berikut :

a. Portfolio evaluation/ penilaian portofolio.

Merupakan suatu kumpulan dari pekerjaan yang

dihasilkan oleh seorang guru yang di desain untuk

72 Norman D. Powel . Sandra J. Balli, Supervision and Evaluation of  Instruktional Personnel a
Guide for Principals and Supervisors Fourth Edition, (California: La Sierra University, 2011), 16-
17.
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menggambarkan talenta yang dimilikinya. Portofolio dapat

dijadikan bahan refleksi dalam arti untuk mengkritisi dan

mengevaluasi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh guru.

Memberikan tanggung jawab besar Penilaian portofolio

merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada

kumpulan informasi yang menunjukkan seseorang dalam satu

periode tertentu73.

b. Directive evaluation/penilaian langsung

Penilaian langsung merupakan penilaian yang diberikan oleh

kepala sekolah secara langsung terhadap aktivitas yang

dilakukan oleh guru dengan memberikan solusi/alternatif yang

dibutuhkan atas penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah74.

c. Unjuk kerja

Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan

mengamati kegiatan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Penilaian ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas

seseorang dalam melakukan sesuatu75.

Aspek-aspek yang dievaluasi supervisor meliputi tiga hal,

yaitu :

1) Personel. Aspek personel yang dievaluasi mengacu kepada

kemampuan profesional, dimensi sosial dan individual.

73 Norman D. Powel . Sandra J. Balli, Supervision and..., 40.
74 Norman D. Powel . Sandra J. Balli, Supervision and..., 27.
75 Moh. Sahlan, Inovasi Strategi Pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar, ...23.
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2) Material. Aspek material berkaitan dengan evaluasi substansi

bahan ajar dan variabel pendukungnya, misalnya alat-alat

pendidikan.

3) Operasional. Hal ini berkaitan dengan implementasi proses

belajar mengajar di kelas76.

Selain itu yang menjadi tugas supervisor dalam menindak

lanjuti hasil supervisi pendidikan terdapat dua indikator utama yang

harus dilakukan, yaitu:

1) Menyusun rencana program tindak lanjut bersama dengan

pihak terkait sesuai dengan kebijakan sekolah.

2) Mensosialisasi hasil supervisi ke seluruh warga sekolah dan

pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas fungsi pokoknya.

Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik, menurut

Peraturan Menteri Pendidikan No. 65 Tahun 2013 Bab VI tentang

pengawasan proses pembelajaran poin 3 c dan d bahwa hasil

kegiatan pemantauan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran

disusun dan dibentuk untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan

keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Tindak lanjut hasil

pengawasan dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan

kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau

melampaui standar dan pemberian kesempatan kepada guru untuk

76 M. Ngalim,Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2004),
96.
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mengikuti program pengembangan keprofesionalan yang

berkelanjutan77.

Tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Penguatan dan pengahargaan diberikan kepada guru yang

memenuhi standar.

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang

belum memenuhi standar.

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan

penataran lebih lanjut78.

Tindak lanjut dari hasil supervisi ada beberapa kegiatan yang

bisa dilakukan :

1. Inservice training

Merupakan bagian yang integral dari program supervisi yang

harus diselenggarakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan

sendiri dan memecahkan persoalan sehari-hari yang

menghendaki pemecahan segera.

2. Motivasi kerja

Motivasi kerja merupakan upaya untuk memberikan dorongan

kepada guru agar bekerja sesuai standar atau bahkan melebihi

standar kinerja yang telah ditetapkan79.

77 Departemen pendidikan nasional, peraturan menteri pendidikan nasional nomor 65 tahun 2013
tentang standar proses, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Kependidikan, 2013), 12.
78 Rusmaan, Model-model Pembelajaran, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), 15.
79 M. Ngalim,Purwanto, Administrasi...., 95.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara utuh dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah65.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif

yang datanya diambil dari lapangan (fieldresearch) yang bersifat studi kasus

alasannya sebagai penelitian lapangan maka yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari

lokasi penelitian. Sedang penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif,

yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan

pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

Seorang peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan

“instrument utama” dalam proses pengumpulan data melalui

pengamatan. Penelitian   kualitatif seorang peneliti harus mampu

melakukan   proses imajinasi, berpikir secara abstrak, dan bahkan jika

65 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006),
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memungkinkan dapat menghayati dan merasakan fenomena yang terjadi di

lapangan.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pelakasanaan

supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi professional guru di

SMP Sultan Agung Kasiyan Puger. Penulis berharap, penelitian ini bisa

menjadi masukan yang berarti bagi guru yang bersangkutan dalam rangka

meningkatkan kualitas kinerja guru dalam rangka meningkatkan kualitas

sekolah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya penelitian kualitatif seorang peneliti datang

langsung ke lapangan, dengan melakukan pengamatan, pembicaraan baik

secara formal maupun informal, serta studi dokumentasi, untuk

mengumpulkan data dan informasi dari sumber data, tanpa melakukan

intervensi apalagi perubahan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger yang

merupakan salah satu unit pendidikan di Jl. Muhammad Sruji No. 42 Desa

Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih

berdasarkan beberapa pertimbangan baik kemenarikan, keunikan dan

kenyataan bahwa SMP Sultan Agung Kasiyan Puger merupakan salah satu

sekolah unggulan yang sangat diminati sehingga peserta didik yang

mendaftar melebihi jumlah yang ditargetkan untuk diterima.

Keseriusan kepala sekolah sangat nampak dalam mengembangkan

mutu pendidikan, hal ini dapat dibuktikan peningkatan prestasi siswa dalam
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berbagai kegiatan, dalam proses peningkatan mutu tenaga pendidik, para guru

banyak yang dikirim untuk mengikuti pelatihan dalam mengembangkan

sumber daya guru.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai “The researcher is the key

instrument” jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian

kualitatif. penelitian ini wajib hadir sendiri secara langsung dilapangan untuk

mengumpulkan data. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif segala

sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian,

prosedur penelitian, data yang akan dikumpulkan, hipotesis yang digunakan,

bahkan hasil yang diharapkan kesemuanya tidak dapat ditentukan secara pasti

dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

penelitian ini. Dalam keadaaan serba tidak pasti dan jelas ini tidak ada pilihan

bagi peneliti kecuali turun ke lapangan dan menjadi satu-satunya yang dapat

menghadapi ketidakpastian tersebut66.

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul

data utama. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Moleong, bahwa

kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus

merupakan  perencana,  pelaksana,  pengumpul  data,  analisis,  penafsir  data,

dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian

66 S. Nasution, Penelitian  Naturalistik-Kualitatif,  (Bandung:  Tarsito, 2002), 55
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instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari

keseluruhan proses penelitian67.

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka pada dasarnya kehadiran

peneliti di sini di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting

dalam seluruh kegiatan penelitian. Peneliti merupakan instrumen pengumpul

data yang utama. Oleh karena itu, peneliti menempuh langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Sebelum memasuki lapangan terlebih dahulu peneliti meminta surat

izin penelitian dari kampus Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri

Jember yang ditujukan kepada pimpinan;

2. Peneliti bertemu dengan Kepala Sekolah untuk menyerahkan surat izin

penelitian, dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian;

3. Kepala Sekolah secara formal maupun semi formal memberitahukan

kepada bawahannya tentang adanya penelitian yang dilakukan peneliti,

untuk membantu memberikan informasi selengkap-lengkapnya apa

yang dibutuhkan peneliti;

4. Mengadakan observasi lapangan untuk memahami latar penelitian

yang sebenarnya;

5. Membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan peneliti dengan

subyek penelitian;

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sangat diperlukan sebagai Key

instrumen, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan,

67 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 12
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mengumpulkan data, menganalisis data, dan sebagai pelapor hasil

penelitian.

D. Subyek Peneliti

Dalam memilih informan ini dengan menggunakan metode purposive

sampling adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut

seorang pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek

atau situasi sosial yang diteliti atau orang tersebut sebagai pelaku yang

terlibat dalam kegiatan tentang persoalan yang akan dikaji oleh peneliti68.

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya terdiri dari kepala sekolah,

wakil kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan TU. Penentuan subyek ini

didasarkan atas informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan

data yang utuh dan naturalistik sesuai dengan fokus penelitian. Semua subyek

yang terlibat perlu digali informasinya baik dalam bentuk tindakan maupun

kata-kata, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensip

tentang pelaksanaan supervisi akademik yang ada di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

Informasi yang digali tidak hanya berupa informasi verbal dari subyek

penelitian tetapi juga tindakan dan aktifitas subyek penelitian. Penentuan

subyek penelitian ditetapkan berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian,

karena itu pemilihan informan sebagai subyek penelitian tidak ditetapkan

68 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 218



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

101

secara kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan fenomena yang muncul

dilapangan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, baik jenis data primer maupun sekunder sama-

sama digunakan sebagai sumber data untuk mengungkap keadaan yang

terjadi sebenarnya. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

manusia dan bukan manusia. Sumber data berupa manusia berfungsi sebagai

subyek atau informan kunci, sedangkan sumber data yang bukan manusia

berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti gambar, foto,

catatan, dan tulisan- tulisan yang ada kesesuaiannya dengan fokus penelitian

berfungsi sebagai   obyek penelitian 69 . Dari uraian diatas maka peneliti

menyimpulkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih berdasarkan

teknik purposive sampling dengan berusaha memasukkan ciri-ciri

tertentu terhadap responden menurut kehendak peneliti. Tujuan

penggunaan teknik ini untuk memperoleh informasi yang jelas tentang

bagaimana Pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan

kompetensi guru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan

dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat

69 S. Nasution, Penelitian  Naturalistik-Kualitatif,  (Bandung:  Tarsito, 2002), 55
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pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga

dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi,

lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-

kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan

sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data yang didapat dari arsip SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting artinya dalam suatu penelitian. Sebab data

menjadi alat untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang

diperlukan, digunakan beberapa metode yang sekiranya sesuai dengan

masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode

kualitatif partisipatif (fieldwork relation). Di sinilah diperlukan kehadiran

peneliti untuk tahu langsung kondisi dan fenomena di lapangan, tidak cukup

meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak

jauh70.

Teknik pengumpulan data pada tahap ini, peneliti menggunakan tiga

macam metode atau teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi/ Pengamatan Terlibat

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik

observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang

70 Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti kualitatif. (Bandung: Pustaka Setia, 2002),122



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

103

fenomena–fenomena yang diselidiki secara sistematik. hal ini

observasi dilakukan dalam penelitian ini meneliti tentang gambaran

lokasi penelitian, aktivitas  kepala sekolah, dan aktivitas guru

SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

2. Wawancara/Interview Mendalam

Wawancara dilakukan secara mendalam baik dilakukan

dalam keadaan formal maupun informal yang dilakukan terhadap

subjek penelitian. Bentuk percakapan formal menggunakan lembaran-

lembaran yang sudah berisi garis pokok, topik atau masalah yang

dijadikan pegangan dalam pembicaraan. Wawancara secara informal

mengandung unsur spontanitas, kesantaian dan tanpa pola atau arah

yang ditentukan sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam

wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini

ditempuh karena sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan

pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang

penting. Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menetapkan

sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
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Pelaksanaan wawancara ini peneliti ingin memperoleh data

tentang:

a) Perencanaan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan

Agung Kasiyan Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

b) Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

c) Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di

SMP Sultan Agung Kasiyan Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal

yang variabel berupa catatan-catatan, transkip, buku, notulen, rapat,

agenda, dan sebagainya 71 . Sedangkan Menurut Arikunto, metode

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya72.

Selanjutnya, Danim, membagi secara umum dokumen tersebut

menjadi dua macam, yaitu dokumen pribadi (personal document) dan

dokumen resmi (official document), kedua dokumen  ini berbeda

71 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 236
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, 206.
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bentuk dan sifatnya, meskipun pada umumnya saling mengisi atau

saling melengkapi73 :

a. Dokumen Pribadi

Dokumen tidak selalu berbentuk tulisan, melainkan dapat

juga berupa foto atau rekaman lain, yang dalam konteks ini

bersifat milik atau melekat pada pribadi. Dokumen  pribadi

memuat catatan yang dibuat sendiri oleh subyek yang

bersangkutan. Isinya dapat berupa ungkapan perasaan,

keyakinan-keyakinan, tindakan, dan pengalaman-

pengalamannya.

b. Dokumen Resmi

Dokumen resmi berbeda dengan dokumen pribadi,

meskipun dilihat dari keperluan penelitian sifatnya dapat saling

mengisi, saling melengkapi, atau bahkan mungkin bertolak

belakang. Dokumen resmi adalah dokumen Instansi. Isinya dapat

memuat data subyek dalam konteks formal dan   dapat juga

memuat data mengenai pribadi seseorang, berikut

keterlibatannya dalam organisasi di tempat bekerja.Dokumen

resmi ini ada yang berupa dokumen internal kelembagaan,

seperti sistem dan mekanisme kerja, jumlah personal, potensi

material lembaga, dan lain sebagainya. Dan juga bisa berupa

73 Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti kualitatif…, 175
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dokumen eksternal kelembagaan, yaitu dokumen-dokumen

komunikasi dengan pihak luar.

Berbagai pengertian di  atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber

tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang

semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Dokumentasi yang berhasil dihimpun olah peneliti yaitu berupa

buku-buku administrasi guru, dan catatan-catatan administrasi

dari staf tata usaha. Adapun data-data yang diperlukan oleh

peneliti adalah:

a) Instrumen supervisi akademik

b) Dokumen kegiatan supervisi akademik

a. Perangkat pembelajaran

b. Catatan kepala sekolah

c. Jadwal MGMP

d. Piagam penghargaan guru dari kepala sekolah

e. Surat tugas pelatihan/penataran

G. Analisis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian kualitatif sudah dilakukan sejak awal kegiatan hingga

akhir kegiatan, dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data.

Analisis data yang digunakan peneliti agar data menjadi lebih mudah
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difahami dan lebih bermakna, adalah analisis data Model Analisis Interaktif

dari Mills dan Huberman yang membagi kegiatan analisis data menjadi

beberapa bagian, yaitu : pengumpulan data, pengelompokan menurut

variable, reduksi data, penyajian data, memisahkan outlier data dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi data. Sebagaimana dalam diagram berikut :

Bagan Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif dalam penelitian ini

dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Data-data lapangan tersebut dicatat dalam catatan

lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang

didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subjek penelitian.

Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan

tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti tentang fenomena

yang dijumpai.
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2) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada  penyedehanaan, pengelolaan dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi ini dilakukan

secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data

merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan serta

mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan

penelitian.

3) Penyajian data

Penyajian data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif

adalah dalam bentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data

adalah merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis

dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

4) Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan sebenarnya

hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfiguransi yang utuh, karena

penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya

penelitian hingga akhir penelitian, yang  merupakan proses

kesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan

kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang
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disajikan dengan membuat pola- pola, keteraturan, penjelasan,

konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian74.

H. Keabsahan Data

Pengecekan data teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan

didasarkan atas kreteria tertentu. Peneliti menggunakan  4 kreteria

diantaranya sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Kreteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa

data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran,

baik bagi pembaca pada umumnya maupun subyek penelitian. Untuk

menjamin kesahihan data, ada lima teknik pencapaian

kredibilitas data, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota.

Agar diperoleh temuan-temuan yang dapat dijamin tingkat

ketercapaiannya, maka peneliti berupaya dengan menempuh cara

yang disarankan oleh Lincoln dan Guba dan Moleong, sebagai

berikut:

1) Perpanjanagan waktu penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti

dengan maksud untuk menyakinkan bahwa temuan yang

diperoleh benar-benar telah memiliki tingkat kepercayaan yang

tinggi.

74Miles dan Huberman , Analisis Data Kualitatif (Jakarta : UI Press, 1992), 23.
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2) Melakukan observasi secara tekun (ketekunan pengamatan) Cara

ini dilakuakan oleh peneliti secara terus-menerus terhadap subyek

untuk mempertajam dan memperdalam pemahaman peneliti

tentang data yang diperoleh melalui peristiwa yang terjadi.

Observasi penelti lakukan bersamaaan dengan pengumpulan data

melalui wawancara dengan mengamati kinerja kepala

sekolah/madrasah dalam melaksakan supervisi pembelajaan di

dua situs terteliti.

3) Pengujian melalui trianggulasi. Cara ini dilakukan oleh peneliti

sebagai  upaya untuk membandingkan  dan mengecek derajat

kepercayaan temuan melalui trianggulasi sumber. Trianggulasi

sumber peneliti lakukan dengan membandingkan temuan-

temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai

sumber untuk permasalahan sejenis melalui informan yang

satu dengan informan lainnya tentang superisi

pembelajaran. Misalnya dari kepala sekolah/madrasah ke wakil

kepala, dari guru yang satu ke guru yang lain dan sebagainya atau

juga melalui pengecekan balik dari metode yang berbeda

seperti hasil observasi dibandingkan atau dicek dengan hasil

wawancara kemudian dicek lagi melalui dokumen mengenai

supervisi pembelajatan kepala sekolah/madrasah.

4) Pengecekan anggota/member chek. Cara ini dilakukan oleh

peneliti dengan mendatangi setiap informan untuk memeriksa
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secara bersama temuan yang telah dirumuskan guna

menyamakan  persepsi terhadap temuan yang diperoleh.

Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mendatangi setiap

informan kunci dengan maksud mendiskusikan temuan-temuan

yang diperoleh dalam penelitian mengenai supervisi

pembelajaran. Hasil diskusi antara peneliti dengan informan

kunci menyepakati bahwa temuan yang kurang dan tidak valid

dibuang.

5) Diskusi dengan teman sejawat/peer debriefing. Cara ini

dilakuakan oleh  peneliti  dengan maksud untuk mendapatkan

kesamaan pendapat dan penafsiran mengenai temuan-temuan

yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepala

sekolah/mardasah sebagai supervisor pembelajaran. Kegiatan

yang dilakuakan peneliti adalah mendatangi teman-teman

program studi maupun dilur program stud untuk berdiskusi

tentang hasil-hasil penelitian.

b. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan dalam penelitian kualitatif

dapat dicapai dengan cara uraian rinci. Untuk kepent ingan ini

peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci.

Uraian rinci diusahakan untuk mengungkap secara khusus segala

sesuatu yang diperlukan oleh peneliti agar para pembaca dapat

memahami temuan- temuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri
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bukan bagian dari uraian rinci melainkan penafsiran yang

diuraiakan secara rinci dan penuh tanggung jawab berdasarkan

kejadian-kejadian nyata. Dalam hal ini peneliti menguraikan temuan

tiap sub fokus secara rinnci mulai dari temuan berupa pelaksanaan

supervisi pembelajaran yang ada di dua lokasi

c. Dependabilitas (ketergantungan)

Pemeriksaan kualitas proses penelitian. Cara ini dilakukan

oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana kualitas

penelitian yang dikerjakan oleh  peneliti mulai  dari

mengkonseptualisasi penelitian, menjaring data

penelitian, menjelaskan interprestasi temuan-temuan penelitian

hingga pada pelaporan hasil penelitian. beliau yang ikut

membimbing adalah Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd dan Dr. Sofyan Hadi

M.Pd.

d. Konfirmabilitas

Pemeriksaan hasil penelitian. Cara ini dilakukan oleh

peneliti untuk melihat tingkat kesesuaian antara temuan-temuan

dengan data yang telah terkumpul sebagai pendukung. Jika hasilnya

menunjukkan ada kesesuaian maka dengan sendirinya temua-temuan

tersebut dapat diterima, namun jika ternyata tidak ada kesesuaian,

maka temuan tersebut dengan sendirinya gugur. Konsekuensinya

adalah  peneliti harus turun lapangan untuk memperoleh data yang

sesungguhnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah memeriksa



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

113

kembali data lapangan baik catatan maupun data yang telah

direduksi, kemudian mencocokkan data tersebut dengan temuan-

temuan yang telah dirumuskan.

I. Kerangka Konseptual

Problem research

Data-data

Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan tindak lanjut

Metode Penelitian

Sumber Data

Data lapangan

- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi

Analisi data

- Pengumpulan data
- Reduksi data
- Penyajian data

Keabsahan data

Kesimpulan/hasil penelitian

- Kredibilitas
- transferabilitas
- dependabilitas
- konfirmabilias

Konteks Penelitian

Teori
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J. Tahapan-tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana untuk memilih dan menjajaki lokasi

untuk mendapatkan gambaran umum lokasi yang akan diteliti dan juga

untuk menggali informasi. Kemudian peneliti menentukan dan menyusun

langkah langkah penelitian sekaligus menyiapkan perlengkapan penelitian.

a) Tahap Pra Lapangan

Tahap ini peneliti gunakan untuk memilih dan menjajaki

lokasi untuk mendapatkan gambaran umum lokasi yang akan diteliti

dan juga untuk menggali informasi. Kemudian peneliti menentukan

dan menyusun langkah langkah penelitian sekaligus menyiapkan

perlengkapan penelitian.

b) Tahap Penelitian Lapangan

Tahap ini peneliti gunakan untuk fokus penelitian yang biasa

disebut dengan pekerjaan lapangan. Adapun yang harus dikerjakan

pada tahap ini adalah mencari data melalui observasi, wawancara

dan dokumentasi sesuai fokus penelitian.

c) Tahap Analisa Data

Tahap ini penelitian melakukan dengan mengecek dan

memeriksa keabsahan data dengan subyek penelitian maupun

dokumen untuk membuktikan keabsahan data yang peneliti

kumpulkan, dengan terkumpulnya data secara valid selanjutkan

diadakan analisis untuk menemukan hasil penelitian.
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BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. PAPARAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan

supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

professional guru di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger. Penelitian yang

dimulai dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi maka

dapat dipaparkan data tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi guru di SMP Sultan Agung Kasiyan

Puger.

Perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala

sekolah SMP Sultan Agung Puger dalam perencanaanya didasari atas

kebutuhan-kebutuhan guru. sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala

sekolah sebagai berikut :

Perencanaan supervisi akademik saya lakukan melalui kebutuhan-
kebutuhan para guru yang sebelumnya sudah saya catat mengenai
kebutuhan guru diantaranya tentang masalah pembelajaran dan
masalah kinerja guru antara lain masalah merumuskan tujuan,
metode mengajar, penggunaan sumber belajar, penggunaan alat
peraga, membantu guru yang belum berpengalaman, guru yang
jarang hadir dan kurang rajin, guru yang kurang efektif, guru yang
mempunyai kelemahan pribadi dan masalah kedisiplinan guru. atas
dasar itu perencanaan supervisi dilakukan”75.

Hal ini juga diungkapkan oleh wakil kepala sekolah Lutfy Zyarandi

beliau menyampaikan :

75 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara. Puger, 27 Oktober 2017
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“dasar perencanaan supervisi saya rencanakan atas dasar kebutuhan
guru, melihat para guru mengenai kemampuannya sebagai pendidik
yakni dengan melihat peta kemampuan guru, latar belakang guru,
sikap sehari hari dan waktu proses belajar mengajar, kan kasihan
juga mas kalau gurunya tidak berkompeten, bagaimana dampaknya
kepada siswa nintinya? Maka dari itu perlu adanya penyusunan
program supervisi dilakukan”76.

Senada dengan yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah, Ibu

Linda Suswati selaku waka kurikulum menyampaikan :

“Dalam merencanakan supervisi akademik saya sudah menetapkan
tujuan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru baik
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, selain
itu saya sudah menetapkan sasaran seperti pengamatan supervisor
pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung
berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa
sedang mempelajari sesuatu”77.

Selanjutnya kepala sekolah mempertegas tentang proses

perencanaan supervisi akademik sebagaimana yang diungkapkan oleh

kepala sekolah bahwa :

“Dalam melakukan supervisi kepada guru, saya sudah
merencanakan dan memikirkan langkah-langkah pelaksanaan
supervisi melalui pendekatan dan teknik yang tepat agar guru
merasa tidak canggung, tegang dan guru merasa nyaman yang
intinya dilakukan dengan keharmonisan dan kekeluargaan yang
tujuannya untuk membantu dan meningkatkan kompetensi para
guru”78.

Paparan tersebut menunjukan bahwa langkah yang ditempuh oleh

kepala sekolah dalam perencanaan supervisi akademik yaitu

mengidentifikasi masalah/kebutuhan para guru di antaranya masalah

dengan pembelajaran dan kinerja guru. kepala sekolah juga

76 Lutfi Zyahrandi, wawancara, Puger, 27 Oktober 2017
77 Linda Suswati, wawancara, Puger, 27 Oktober 2017
78 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger 05 April 2017
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merencanakan teknik dan pendakatan supervisi akademik yang bertujuan

agar guru tidak marasa tegang, dan merasa nyaman

Perencanaan supervisi akademik di SMP Sultan Agung Puger,

telah terencana secara matang secara periodik dan merupakan agenda

kepala sekolah yang dituangkan langsung dalam program kerja kepala

sekolah. Hal ini berdasarkan wawancara kepada kepala sekolah SMP

Sultan Agung Bapak M. Moh. Edi Nur Sodri diungkapkan:

“bagi saya pelaksanaan supervisi akademik menjadi program wajib
tiap tahun demi meningkatkan kompetensi para guru, dan itu
menjadi tugas saya sebagai kepala sekolah juga sebagai supervisor.
Supervisi dilakukan agar para guru lebih berkompetensi
dibidangnya. Adapun mengenai perencanaan supervisi akademik
kami pada awal semester ganjil sebelum melaksanakan
supervisi   kelas, membuat perencanaan menyusun jadwal
supervisi kelas kepada guru-guru sebagai acuan dalam
melaksanakan supervisi akademik, menentukan evaluasi instrument
supevisi akademik sesuai dengan standar yang berlaku. ”79

Pada kesempatan lain, peneliti mendapat keterangan pula dari Waka

Kurikulum Ibu Linda Suswati yang memberi komentar senada dengan

kepala sekolah bahwa :

“Pelaksanaan supervisi akademik kami lakukan secara teratur dan
saya sendiri yang bertugas mengatur jadwalnya agar tidak
bercampur dengan agenda pentng lainnya. Hampir secara
keseluruhan agenda kegiatan akademik adalah tugas saya untuk
menyusun mulai awal sampai akhir”80.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Waka Kurikulum di atas,

wakil kepala sekolah Bapak Lutfi Zyahrandy juga mengungkapkan

bahwa:

79 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
80 Linda Suswati, wawancara, Puger, 05 April 2017
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“Agenda tentang pelaksanaan supervisi memang direncanakan pada
tahun ajaran baru atau semester ganjil, kepala sekolah mengajak
saya dan semua guru nantinya diadakan rapat mengenai program
pelaksanaan supervisi akademik, dari situ kepala sekolah bersama
guru membuat perencanaan apa yang perlu disiapakan ketika
pelaksanaan supervisi terjadwal dan berjalan”.81

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sebelum pelaksanaan

supervisi akademik ke kelas kepala sekolah SMP Sultan Agung Puger

telah membuat perencanaan pada awal tahun pelajaran baru atau

semester ganjil bersama para guru untuk menyusun bersama dalam

wadah musyawarah supervisi akademik dilakukan dalam rangka

peningkatan kompetensi guru.

Hasil observasi bahwa perencanaan dalam pelaksanaan

supervisi akademik kepala sekolah beserta pihak-pihak yang terkait

bersama-sama telah membuat dan menyusun program supervisi

akademik dan jadwal sebagai acuan pelaksanaan supervisi akademik

pada awal pelajaran baru atau awal semester ganjil82.

Hasil dokumentasi peneliti mencari dokumen mengenai jadwal

supervisi akademik pada  TU hal ini dapat dibuktikan dengan

adanya jadwal supervisi akademik yang terdapat pada lampiran 4.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kompetensi guru dalam hal

ini tentang proses pembelajaran guru tidak lepas meyiapkan perangkat

pembelajaran sebelum mengajar membuat silabus dan Rencana

Pelansanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan dalam kegiatan

81 Lutfi Zyahrandi, wawancara, Jember, 05 April 2017
82 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 20 Juli 2017
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pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah sebagai top menejer

di sekolah salah satu tugasnya diantaranya adalah membina dalam rangka

peningkatan mutu sekolah sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan dalam hal ini adalah Standar Proses. Maka Kepala SMP

Sultan Agung berkewajiban sebelum melakukan supervisi kunjungan

kelas untuk memeriksa perangkat pembelajaran guru-guru di SMP Sultan

Agung Puger sebagaimana yang diungkap oleh kepala sekolah Bapak

Moh. Moh. Edi Nur Sodri beliau mengungkapkan bahwa :

“Saya mengadakan pemeriksanaan perangkat pembelajaran
guru sebagai salah satu bentuk kinerja guru dalam
peningkatan kompetensi menyusun perangkat pembelajaran.
pemanatuan dari aspek administrasi guru sebagai bagian dari
manajemen pendidikan di sekolah/madrasah sebagaimana yang
telah dibuat”83.

Hal ini juga dipertegas dan diungkapkan oleh Ibu Linda Suswati

Waka Kurikulum menurut pengakuan beliau :

“Sebelum pelakasanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah,
para guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya seperti
rencana pelaksanaan pemberlajaran (RPP), silabus, prota, promes
kemudian kepala menandatangi perangkat pembelajaran tersebut
disetiap tahun ajaran baru”84.

Secara lebih detail tentang beberapa perencanaan program

pembelajaran sebagai salah satu perencanaan supervisi akademik,

peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru di SMP Sultan

Agung Puger. Diantaranya yang dikemukakan oleh Wakil kepala sekolah

Lutfi Zyahrandy sebagai berikut:

83 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, jember, 04 April 2017
84 Linda Suswat, wawacara, Jember, 05 April 2017
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“Ketika ada rapat seringkali kepala sekolah mengingatkan kepada
para guru untuk melengkapi/mempersiapkan perangkat
pembelajaran untuk diperiksa dan juga nantinya sebagai syarat
kelengkapan bagi guru-guru ketika kepala sekolah melaksanakan
supervisi dengan kunjungan kelas, jadi ya para guru sudah siap-siap
dengan segala kelengkapannya supaya enak nantinya ketika
mendapat giliran supervisi”85.

Selain itu salah satu guru SMP Sultan Agung Bapak Lutfi

Zyahrandi selaku wakil kepala sekolah juga mengatakan :

“Mengenai hal ini bapak kepala sekolah merencanakan tentang
pelaksanaan supervisi mulai dari menjadwal program supervisi
yang kemudian diumumkan kepada para guru kapan dimulainya
pelaksanaan ini, jadi bagi saya memang harus begitu supaya terjalin
hubungan yang propesional antara kepala sekolah dan para guru
tidak hanya pada hubungan pribadi yang bersifat konstruktif dan
kreatif dan lain sebagainya”.86

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepala Sekolah

SMP Sultan Agung telah mengadakan pemeriksaan perangkat

pembelajaran guru sebagai salah satu bentuk kinerja guru dalam

peningkatan kompetensi menyusun perangkat pembelajaran.

Sejalan dengan uraian wawancara diatas, peneliti melihat ada

kesesuaian dengan hasil observasi yaitu ketika kepala sekolah berbincang

bincang dengan waka kurikulum Ibu Linda Suswati, mengenai guru-guru

yang perlu bimbingan dalam membuat administrasi pembelajaran secara

benar.

Hasil dokumentasi peneliti mencari dokumen pada salah satu guru

hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah perangkat pembelajaran

85 Lutfi Zyahrandi, wawancara, Puger, 05 April 2017
86 Lutfi Zyahrandi, wawancara, Puger, 05 April 2017
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mulai dari prota, promes, silabus, RPP dan lain sebagainya hal ini

terdapat pada lampiran 5.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa

perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi guru di SMP Sultan agung sudah menetapkan tujuan yang

berorientasi pada peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah

melakukan pengamatan untuk melengkapi administrasi kepada para guru,

menjadwal dan dikomunikasikan/disosialisasikan pada para guru tentang

pelaksanaan supervisi.

Hasil observasi dapat diketahui kepala sekolah dalam

merencanakan program tahunan semua guru dilibatkan tanpa terkecuali

semua program tersebut demi kepentingan bersama, jika para guru

terlibat dalam penyusunan program tahunan secara bersama, maka para

guru bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas mereka.

Sehingga para guru mempunyai komitmen. Adapun dasar dalam

perencanaan program supervisi akademik kepala sekolah melihat peta

kemampuan guru, latar belakang guru serta tujuan yang berorientasi pada

peningkatan kompetensi guru yang meliputi kemampuan profesional,

pedagogik, kepribadian dan sosial87.

Hal ini juga dapat diketahui melalui hasil dokumentasi tentang

perencanaan supervisi akademik dapat dilihat dengan adanya

87 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 20 Juli 2017
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dokumentasi hasil rapat dalam perencanaan supervisi akademik yang

terdapat pada lampiran 5.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dapat

disimpulkan bahwa dalam perencanaan supervisi akademik yang

dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada para guru atas dasar kebutuhan

para guru mengatasi masalah-masalahnya, melihat peta kemampuan, latar

belakang serta tujuan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi

guru yang meliputi kemampuan profesioanl, pedagogik, kepribadian serta

sososial, kepala sekolah sudah merencanakan teknik dan pendekatan

guna sebagai langkah dalam memberikan solusi terdapat guru. Kepala

sekolah menyusun program supervisi akademik bersama para guru tanpa

terkecuali membuat jadwal pelaksanaan supervisi akademik pada awal

tahun pelajaran baru atau semester ganjil, adapaun yang menjadi dasar

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah kepala sekolah

memeriksa dan membimbing pada kelengkapan adminitrasi guru yaitu

perangkat pembelajaran sebelum pelaksanaan supervisi, hasil rapat

kemudian disosialisasikan atau diumukan kepada sumua guru

2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi professional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

Kepala sekolah sebagai supervisor sangat berarti perannya dalam

pembinaan dan membantu guru agar dapat meningkatkan fungsinya

secara professional berkenaan dengan pembelajaran.  Pelaksanaan
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supervisi kepala sekolah dituntut agar dapat menggunakan pendekatan

dan teknik supervisi yang tepat. Pendekatan yang dilakukan oleh

kepala SMP Sultan  Agung dalam melaksanakan supervisi akademik

melalui pendekatan direktif. Sebagaimana diungkapkan oleh kepala

sekolah Bapak Moh. Edi Nur Sodri.

“...para guru yang telah saya supervisi, pendekatannya saya
menggunakan pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif saya
sesuaikan dengan tingkat kebutuhan guru karena tiap guru
kebutuhannya beda beda mas, dan perlakuannya serta mengatasi
masalahnya juga berbeda jadi mana yang harus saya terapkan
supaya penggunaan pendekatan lebih efektif dan efisein. Misal
supervisi dalam mengatasi masalah metode pembelajaran yang
menggunakan metode yang hanya ceramah saja maka saya gunakan
pendekatan direktif yang langsung saya beri arahan ”88.

Hal ini dibenarkan oleh waka kurikulum Ibu Linda Suswati

mengungkapkan :

“saya ketika mendapat giliran supervisi oleh kepala sekolah, beliau
setelah mensupervisi saya, saya dibina dan diberi masukan tentang
apa yang kurang dan kelemahan ketika dalam proses belajar
mengajar dikelas”89.

Senada apa yang disampaikan di atas, Ibu Yeni Puji Astutik,

menyampaikan bahwa :

“Pak kepala sekolah ketika melaksanakan supervisi, beliau langsung

memberi arahan kepada saya, dengan itu saya bisa membenahi apa

kekurangan saya “90.

88 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
89 Linda Suswati, wawancara, Puger, 05 April 2017
90 Yeni Puji Astutik, wawancara, Puger, 11 April 2017
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Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendekatan

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu menggunakan

pendekatan langsung/direktif, non direktif dan kolaboratif sesuai

dengan kebutuhan para guru dalam memecahkan masalahnya.

supervisi dilakukan dengan pendekatan direktif karena guru tersebut

perlu adanya bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari kepala sekolah

secara langsung.

Hasil observasi pada hari selasa tanggal 11 April 2017 pada pukul

11.00 kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik setelah

mensupervisi guru, beliau secara langsung memberikan arahan dengan

tutur bahasa yang halus, sikap yang ditunjukkan mencerminkan sebuah

bimbingan yang humanis tentang kekurangan dan kelebihan pada guru

yang sudah disupervisi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang

dihadapi oleh guru ketika dalam pengajaran di kelas91.

Teknik supervisi akademik yang diterapkan oleh kepala sekolah

SMP Sultan Agung yaitu menggunakan teknik individu yang dilakukan

kepala sekolah melalui kunjungan kelas, dialog pribadi dan teknik secara

kelompok dilaksanakan melalui rapat guru dan pelatihan. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah Moh. Moh. Edi Nur

Sodri, bahwa :

“Saya menggunakan teknik supervisi dengan berbagai cara atau
teknik yang saya gunakan sebagai supervisor membantu guru
meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok
maupun individu ataupun dengan cara bertatap muka. Teknik yang

91 Observasi, SMP Sultan Agung Kasiyan, 11 April 2017
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digunakan dalam pelaksanaan supervisi yaitu saya gunakan dengann
teknik kelompok yang mana teknik ini diterapkan ketika ada rapat
guru, pertemuan orientasi bagi guru baru, studi kelompok antar guru
dan pertemuan-pertemuan lainya”92.

Hal ini juga dipertegas oleh Lutfi Zyahrandy selaku wakil kepala

sekolah dari apa yang telah dilaksanakannya supervisi akademik. Bapak

Moh. Moh. Edi Nur Sodri, menyampaikan bahwa :

“Bapak kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik dengan

kunjungan kelas atau teknik individu juga dengan secara

berkelompok dengan melalui ketika ada rapat guru, studi kelompok

”93.

Bapak Mistahal juga mengungkapkan bahwa :

“Pada pertemuan kepala sekolah dengan para guru biasanya diiringi
dengan tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan dan situasi
sekolah. Sering juga pertemuan ini juga diikuti dengan tindak lanjut
dalam bentuk diskusi kelompok dan lokakarya. Ada juga melalui
perkunjungan tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan sumber
belajar. Salah satu ciri yang sangat berkesan adalah bagi pembinaan
segi sosial dalam hal ini adalah makan bersama. Aspek yang lain
yang membantu terciptanya suasana kerja adalah bahwa guru baru
tidak merasa asing dan merasa diterima dalam kelompok guru
lain”94.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa teknik yang

digunakan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik

mengimplementasi teknik kelompok melalui rapat guru, studi kelompok

dan pertemuan lainya sedangkan teknik secara individu melalui

kunjungan kelas, dialog pribadi dan lainnya.

92 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
93 Lutfi Zyahrandy, wawancara, Puger, 05 April 2017
94 Mistahal, wawancara, Puger, 13 April 2017
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Hasil observasi dan temuan dokumentasi bahwa teknik yang

digunakan oleh kepala sekolah baik individu atau kelompok melalui

pertemuan antara kepala sekolah dan para guru yang bertujuan untuk

mengantarkan guru memasuki suasana kerja yang baru di SMP Sultan

Agung. Pertemuan ini diharapkan dapat menyampaikan hal-hal kepada

guru95.

Teknik supervisi individu dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada

guru secara pribadi guna meningkatkan kualitan pembelajaran di sekolah.

Teknik yang digunakan pada supervisi individual ini salah satunya

melalui kunjungan kelas pada saat guru sedang melaksanakan proses

belajar mengajar tujuannya membantu guru menghadapi masalah atau

kesulitan dalam mengajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak

kepala sekolah Moh. Moh. Edi Nur Sodri bahwa :

“Sesuai dengan format instrument disitu memang wajib kepala
sekolah sebagai supervisor mensupervisi guru dengan kunjungan
kelas, dari situ saya menilai guru ketika sedang proses pembelajaran
apa sudah memenuhi standar yang ada diformat ataukah masih
belum ?adapun jadwal kunjungan kelas kadang sesuai dengan
jadwal kadang tidak. Namun sebelumnya kami sudah
memberitahukan diawal rapat pelaksanaan supervisi akademik
misalnya supervisi dalam penggunan sumber belajar maka
pelaksanaannya saya menggunakan teknik individu dalam
kunjungan kelas dan solusinya ada banyak sumber yang dapat
dimanfaatkan untuk pengalaman belajar seperti buku, jurnal, peta,
perpustakaan, lingkungan sosial dan sebagainya. Saya berikan
solusinya baik lewat percakapan pribadi maupun di kelas”.96

Hal ini juga disampaikan oleh waka kurikulum Ibu Linda Suswati

bahwa :

95 Observasi, SMP Sultan Agung, 19 April 2017
96 Moh Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, 05 April 2017
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“kegiatan kunjungan kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah
sesuai program maka kepala sekolah melaksanakan supervisi guru
secara mendadak ada yang secara terjadwal hal ini yang membuat
semua guru harus siap jika sewaktu waktu dikunjungi oleh kepala
sekolah”97.

Senada dengan yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah, bapak

Ach. Sauki selaku guru PAI bahwa :

“Saya pernah dikunjungi oleh kepala sekolah ketika sudah dalam
proses belajar mengajar di kelas, saya awalnya gugup mengajar kok
ada yang memperhatikan dibelakang, namun upaya kepala sekolah
memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai
kemampuan dan keterampilan mengajar. Kemudian melakukan
perbincangan untuk mencari pemecahan masalah atas kesulitan-
kesulitan yang dihadapi oleh saya. Sehingga kegiatan pembelajaran
lebih ditingkatkan”98.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kunjungan kelas di SMP

Sultan Agung dilakukan pada saat guru mengajar, kepala sekolah sebagai

supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan memperoleh data tentang

keadaan kelas ketika dalam proses belajar mengajar. Kepala sekolah

mengunjungi kelas atau sedang melakukan observasi kelas ada yang

memberitahukan terlebih dahulu ada yang tidak memberitahukan

sebelumnya, tetapi kepala sekolah izin terlebih dahulu supaya tidak

mengganggu aktivitas belajar mengajar. Selama berada di dalam kelas

kepala sekolah melakukan pengamatan dengan teliti dan menggunakan

instrument yang sudah disiapkan terhadap lingkungan kelas yang

diciptakan oleh guru selama jam mata pelajaran.

97 Linda Suswati, wawancara, Puger, 06 April 2017
98 Ach. Sauki, wawancara, Puger, 12 September 2017
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Sebagaimana peneliti melakukan obsevasi ketika kepala sekolah

sedang mengunjungi kelas pada hari senin 10 April 2017 peneliti

mengikuti kepala sekolah ketika melakukan kunjungan kelas. Pada saat

itu kepala sekolah sedang mengajak peneliti untuk mengadakan supervisi

dalam bentuk kunjungan kelas dengan ikut masuk ke dalam kelas bersama

peneliti. Secara spontanitas guru yang sedang di supervisi memberikan

administrasi perangkat pembelajaran yang berada di atas meja, mulai RPP

dan lainnya, kemudian kepala sekolah bersama peneliti melihat

kesesuaian antara isi RPP dan praktek guru ketika mengajar. Nampak

sang guru tengah mengajar. Peneliti bersama kepala sekolah mengamati

secara seksama, lima belas menit kemudian, kepala sekolah diikuti

peneliti kembali ke kantor.99

Hasil dokumentasi dengan adanya format instrumen penilaian yang

dipegang kepala sekolah dalam melakukan supervisi kunjungan kelas,

dokumentasi ini terdapat pada lampiran 7.

Teknik yang lain yang digunakan kepala sekolah yaitu teknik

pertemuan individual atau percakapan pribadi seperti yang diungkapkan

oleh kepala sekolah Bapak Moh. Edi Nur Sodri.

“Dialog pribadi antara saya dengan guru biasanya saya lakukan
ketika jam istirahat sambil dialog santai yang kemudian saya
selipkan tentang keluhan-keluhan atau kekurangan dalam hal ini
saya supervisi tentang guru yang belum belum berpengalaman
teknik yang paling tepat untuk membantu guru tersebut adalah
program orientasi percakapan pribadi atau mengikut sertakan dalam
panitia kerja atau kelompok diskusi. dan masalah dalam
penggunaan metode dan strategi dalam pembelajaran. Guru yang

99 Observasi, 10 April 2017
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bermasalah dengan hal tersebut saya gunakan teknik secara individu
yang bersifat dialog pribadi, saya berikan arahan cara mengajar
yang baik dan menyenangkan serta metode dan strategi yang efektif
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa”100.

Senada dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah, Ana

Indiyawati selaku guru IPA mengungkapkan bahwa :

“Disaat jam istirahat saya pernah diajak omong-omongan dengan
bapak kepala sekolah, beliau tidak langsung membicarakan hal-hal
yang dimaksud namun beliau mengawali dengan dialog santai
bercerita masalah lain yang kemudian beliau  selipkan dialog
mengenai problem masalah yang ada pada diri saya dan beliau
memberikan arahan serta solusinya”101.

Hal ini juga disampaikan oleh seorang guru IPS Ibu Hj. Sayyidatul

Amin menyampaikan bahwa :

“Saya juga pernah dipanggil oleh kepala sekolah, awalnya saya
gugup namun kepala sekolah langsung mambahas akan kelebihan
saya secara spontan saya senang kemudian bapak kepala sekolah
pelan-pelan memberikan sedikit kekurangan-kekurangan yang ada
pada saya tanpa mempermalukan saya dan memberikan motivasi
dan solusi yang bagus”102.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan

kepala sekolah melalui percakapan pribadi untuk menyadarkan guru akan

kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan belajar mengajar dan

memotivasi yang sudah baik supaya ditingkatkan dan yang masih kurang

berupaya untuk memperbaikinya.

Hasil pengamatan peneliti bahwa kepala sekolah pada waktu jam

istirahat dengan santai duduk dikantor kepala sekolah sambil berbincang-

bincang dengan seorang guru Bapak Moh Ali Hasan selaku guru PKn.

Diawal dialog kepala sekolah tidak langsung memberikan arahan namun

100 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger 04 April 2017
101 Ana Indiyawati, wawancara, Puger 12 April 2017
102 Sayyidatul Amin, wawancara, Puger 13 April 2017
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diawali dengan berdialog tentang hal hal diluar sekolah namun dalam

pertengahan dialog tersebut kepala sekolah menyelipkan kekurangan-

kekurangan pada guru tersebut dengan tutur kata bahasa yang halus serta

tidak menyakitkan hati seorang guru dan tidak mengabaikan untuk

menyampaikan kelebihan kelebihan ada guru tersebut sehingga guru yang

diberi arahan oleh kepala sekolah akan tambah semangat103.

Teknik kelompok yang selanjutnya yakni dengan rapat guru di SMP

Sultan Agung dilakukan untuk membicarakan proses belajar mengajar

dan upaya meningkatkan kompetensi guru. Tujuan teknik supervisi rapat

guru diharapkan untuk menyatukan pandangan-pandangan dan motivasi

kepada guru dalam pengembangan kompetensi guru. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh kepala sekolah Moh. Moh. Edi Nur Sodri bahwa :

“Yang diharapkan pada perkumpulan atau pertemuan guru yakni
ingin menyatukan pandangan-pandangan dari para guru mengenai
masalah-masalah yang dihadapinya demi menemukan solusi
bersama serta mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan,
memberikan motivasi pada para guru untuk tetap semangat terhadap
tanggung jawabnya sebagai pendidikan dan mengembangkan
kompetensinya dan jabatan mereka secara maksimal,
menyampaikan informasi baru tentang proses pembelajaran. Namun
ada sisi kelemahannya yaitu masih ada guru yang tidak mau
mengungkapkan masalah-masalahnya di kelas, mungkin karena
malu104.

Lebih lanjut mengenai rapat Ibu Linda Suswati selaku waka

kurikulum juga mengungkapkan bahwa :

“Ada musyarawaroh/rapat guru bidang studi yang membicarakan
bagaimana mengajar termasuk membuat alat peraga serta motode,
pendekatan pembelajaran dan teknik yang digunakan ketika dalam

103 Observasi, 20 April 2017
104 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, 05 April 2017
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proses belajar mengajar, dalam rapat ini saling berbagi dan
memberikan solusinya atas permasalahan yang dihadapi oleh para
guru105.

Senada apa yang disampikan oleh Ibu Linda suswati, Rofiqoh Fitri

Kamala selaku guru Bahasa Indonesia menyampaikan bahwa :

“dengan melalui rapat, guru bisa berdialog dan berdiskusi
menyampaikan apa keluhan keluhan serta apa yang perlu diperbaiki
dan apa yang perlu dilaksanakan, kami bersama kepala sekolah
saling berbagi memberikan solusi atau arahan ”106.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa teknik yang

digunakan oleh kepala sekolah yaitu teknik kelompok melalui rapat, yang

bertujuan menyatukan persepsi, memberikan informasi baru dan

memberikan solusi atau jalan keluar bagi guru yang mempuyai masalah

dalam proses pembelajarannya di kelas.

Hasil observasi bahwa dalam rapat, guru untuk menyampaikan

informasi baru serta menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapinya

ketika proses pembelajaran. Kepala sekolah mempersilahkan kepada guru

yang lain untuk memecahkan/memberikan solusi yang terbaik, namun jika

tidak ada solusi dari para guru kepala sekolah yang memberikan

solusinya107.

Hasil dokumentasi mengenai rapat guru dapat dibuktikan dengan

adanya catatan hasil rapat para guru, hal ini terdapat pada lampiran 8.

105 Linda Suswati, wawancara, Puger, 05 April 2017
106 Rofiqoh Fitri Kamala, wawancara, Puger, 2 Mei 2017
107 Observasi, Puger, 22 April 2017
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Selain rapat guru atau pertemuan guru ada juga yang teknik

kelompok yakni dengan adanya pelatihan. Terkait dengan pelatihan,

Bapak kepala sekolah menyampaikan bahwa :

“Segala bentuk pelatihan-pelatihan atau workshop yang berkenaan
tentang pendidikan atau pembelajaran saya selalu mengirimkan
guru untuk ikut serta dan juga mengembangakan kompetensinya,
misalnya pelatihan tentang guru mapel bahasa indonesia maka saya
delegasikan guru bahasa indonesia begitu juga guru guru yang
lainnya bila mana ada pelatihan pelatihan atau workshop. Guru guru
yang sudah mengikuti pelatihan saya arahkan untuk dikembangkan
atau diinformsikan pada guru lainnya melalui presentasi, diskusi,
juga dokumentasi soft copy apa yang didapat dari pelatihan tersebut
sesuai dengan bidangnya mapelnya masing-masing “108.

Hal ini juga dijelaskan oleh waka kurikulum Ibu Linda Suswati

bahwa :

“Iya memang kepala sekolah jika ada workshop pelatihan-pelatihan
tentang pembelajaran selalu mendelegasikan guru supaya ikut serta
termasuk saya sudah pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan,
gunanya supaya  lebih meningkatkan kompetensi guru serta
dikembangkan kemudian apa yang saya dapat dari pelatihan
tersebut saya informasikan pada guru yang sama bidangnya dengan
saya”109. (Wawancara pribadi tanggal 17 April 2017)

Senada apa yang disampaikan oleh Ibu Linda Suswati, Ach. Isna

Wahyudi selaku guru Matematika menyampaikan bahwa :

“Setiap ada workshop yang berkaitan dengan pembelajaran atau
peningkatan kompetensi disini memang ikut sesuai dengan kebutuhan
guru masing-masing. Kemudian jika sudah mengikuti pelatihan
diharapkan mengadakan pelatihan sendiri kepada teman yang lainnya
sesuai dengan kelompok mata pelajaran masing-masing guna untuk saling
berbagi pengetahuan”110.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa guru yang mendapat

giliran mengikuti pelatihan diluar mempunyai kewajiban menyampaikan

108 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
109 Linda Suswati, Wawancara, Puger, 17 April 2017
110 Ach. Isna Wahyudi, wawancara, Puger, 7 Agustus 2017
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informasi dari tempat pelatihan, baik berupa soft copy maupun

dokumentasi lainya yang berhubungan dengan materi pembelajaran,

sehingga mereka yang dikirim diharapkan dapat menularkan kepada guru

lainnya, maka dari situlah para guru saling tukar pengalaman.

Hasil observasi bahwa kepala sekolah mendelegasikan guru untuk

ikut pelatihan, hal ini peneliti melihat kepala sekolah berbincang bincang

dengan guru untuk mengikuti pelatihan yaitu bimtek kurikulum 2013111.

Hasil dokumentasi dapat dibuktikan dengan adanya surat tugas dari

kepala sekolah kepada guru untuk mengikuti pelatihan. Hal ini terdapat

pada lampiran 9.

Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Sultan Agung

dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru melalui supervisi

dibagi menjadi beberapa indikator dari kompetensi profesional, antara

lain:

a. Supervisi terhadap kompetensi guru dalam menguasai materi,

struktur, konsep dan  pola pikir keilmuan yang mendukung mata

pelajaran yang diampu.

Penyampaian dalam pembelajaran, guru mempunyai peranan

dan tugas sebagai sumber materi  yang tidak pernah kering dalam

mengelola proses pembelajaran. Pembelajaran dikatakan baik jika

guru tidak cukup menguasai materi saja. Namun guru memahami

111 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 20 September 2017
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struktur, konsep dan pola pikir keilmuan. Sebagaimana yang di

sampaikan oleh Bapak Ari Purnomo bahwa :

“Tidak semua guru dalam halnya memberikan materi
pelajaran itu lancar. Ada  guru yang sebelum proses
pembelajaran berlangsung sudah paham dan hafal terhadap
materinya tanpa melihat buku atau membaca buku. Namun
ada juga guru yang ketika memberikan pelajaran masih
membaca buku “.112

Kepala sekolah Moh. Edi Nur Sodri menyampaikan bahwa :

“mengenai guru dalam menguasai materi, struktru dan konsep
pola pikir keilmuan. Namanya juga orang mas pasti punya
kekurangan dan kelebihan masing-masing, disekolah ini ada
beberapa guru yang masih mengajar dan menjelaskan sambil
membaca buku, berarti guru tersebut kurang siap dalam
menguasai materi ataupun ketika mentransfer pengetahuan
kepada anak didiknya mengatasi hal ini saya gunakan teknik
kelompok ketika ada pelatihan dan juga teknik individu
dengan memberi arahan langsung kepada guru tersebut“113.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Moh Saher beliau

mengungkapkan bahwa :

“Biasanya guru yang beri bidang studi baru misalnya awalnya
diberi mata pelajaran PAI dan kemudian dirubah pegang mata
pelajaran PKn. Tentu saja guru tersebut masih melihat buku
dalam memberikan materi tapi lambat laun guru sudah paham
dan tidak membaca lagi ketika menjelaskan“114.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa teknik supervisi kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru

menggunakan teknik kunjungan kelas dan observasi. Kepala sekolah

memanggil guru yang sudah disupervisi untuk diberi pembinaan

langsung. Pembinaan ini berupa bimbingan dan pelatihan guru.

112 Ari Purnomo, wawancara, Puger 20 April 2017
113 Moh Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
114 Moh. Saher, wawancara, Puger, 21 April 2017
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Hasil observasi sebagaimana pengamatan yang peneliti

lakukan ketika masuk kelas dan melihat guru yang sedang mengajar,

terlihat tampak seorang guru bahasa Inggris Ibu Hasanah Arista Devi

beliau sangat bagus memberikan materi tanpa melihat buku dan juga

memang jurusannya untuk mengajar mata pelajaran yang diampu115.

Hasil dokumentasi dapat buktikan dengan adanya instrumen

penilaian supervisi akademik dalam kunjungan kelas, hal ini terdapat

pada lampiran 7.

b. Supervisi terhadap kompetensi guru dalam menguasai standar

kompetensi dan kompetensi dasar.

Pelaksanaan proses belajar mengajar guru harus harus

memahami dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif Fatoni bahwa :

“Guru sebelum memberikan pelajaran pada siswanya harus
memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar serta
tujuan pembelajaran yang diampu agar dalam pemberian
materi pada siswa sesuai dengan standarnya agar siswanya
dapat memahaminya”116.

Bapak kepala sekolah Moh. Edi Nur Sodri juga menyampaikan

bahwa :

“Ketika pelaksanaan supervisi dengan kunjuungan kelas cara
melihat guru tersebut sesuai SK dan KD dengan mengecek
apa yang ada diinstrumen penilain dengan  pelaksanaan
pembelajaran yang sedang berlangsung dari situ bisa
diketahui, dengan teknik kunjungan kelas saya memperoleh
data pengenai pemahaman guru terhadap SK dan KD,
kesesuaian antara materi, media dan strategi yang

115 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 03 Agustus 2017
116 Arif Fatoni, wawancara, Puger, 22 April 2017
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dicantumkan pada perangkat pembelajaran dengan realita
ketika dalam proses pembelajaran. Guru yang masih belum
menguasai SK dan KD saya langsung memberikan arahan dan
bimbingan secara pribadi dan guru yang sudah memenuhi
kriteria saya berikan reward”117.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Linda Suswati, beliau

menyampaikan bahwa :

“Memang menjadi suatu kewajiban bagi para guru ketika
mengajar, memahami standar kompetensi dan kompetensi
dasar, target saya untuk standar kompetensi bagi siswa yakni
ada dua : a. standar isi yang berisi pengetahuan, sikap dan
keterampilan ini harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari
mata pelajaran. Kemudian b. standar tingkat penampilan yaitu
pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat
penguasaan siswa terhadap standar isi. Kompetensi dasar
dalam silabus sangat penting, hal ini berguna untuk mengingat
para guru seberapa jauh target kompetensi yang harus
dicapainya.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kepala sekolah dalam

mensupervisi melalui kunjungan kelas dalam hal menilai kompetensi

profesional yang indikatornya menguasai standar kompetensi dan

kompetensi dasar, kepala sekolah mencocokkan apa yang ada

diinstrumen penilaian supervisi dengan keadaan guru ketika guru

sedang memberikan pelajaran pada peserta didiknya.

Hasil observasi peneliti bahwa seorang guru memberikan

materi pelajaran, beliau sebelum mengajar sudah mempersiapkan

perangkat pembelajarannya dan melihat apa yang harus dicapai

melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar, beliau

memberikan pelajaran tidak hanya ceramah saja namun

117 Moh Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
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mengembangkan pengetahuan, pemahaman kecapakan, nilai, sikap

dan minat siswa. Peniliaian yang meliputi kognitif, afektif dan

psikomotorik118.

Hasil dokumentasi dapat dibuktikan dengan instrumen

penilaian supervisi akademik hal ini dapat dilihat pada lampiran 7.

c. Supervisi terhadap kompetensi guru dalam Mengembangkan materi

pembelajaran secara kreatif.

Bapak Moh. Ali Hasan memberikan pendapat bahwa : “Guru

harus bisa memilih materi pembelajaran yang akan diajarkan pada

siswa sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, supaya kreatif

dalam mengembangkan materi, guru mengaitkan antara teori dengan

realita kehidupan sehari-hari “119.

Bapak kepala sekolah juga menyampaikan bahwa :

“Dalam mensupervisi hal ini saya gunakan melalui pelatihan
dan penataran pada guru. Sehingga guru dalam mengolah
materi yang akan diajarkan secara kreatif sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta didik sehingga siswa akan
mudah memahaminya”120.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Kutfiyah, beliau

menyampaikan bahwa :

“Untuk menjelaskan suatu materi, saya tidak hanya bercerita
di depan kelas dan murid menjadi radio pendengar guru saja,
namun saya harus menjelaskan dasar-dasarnya dan siswa
mencari bahan atau materi lain yang juga menjelaskan tentang
bab yang sedang dibahas tersebut. Selanjutnya menceritakan
suatu hal telah terjadi, harus dimulai dari awal terjadinya,

118 Observasi, 11 April 2017
119 Moh Ali Hasan, wawancara, Puger, 18 April 2017
120 Moh Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
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supaya siswa lebih paham dan berceritanya tidak selalu
monoton namun menggunakan bahasa yang mudah dicerna
siswa dan disela-sela cerita gunakan permasalahan. Terakhir
menugaskan para siswa membuat suatu kerajinan dalam
bentuk lain dari materi yang telah diajarkan”121.

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa seorang pendidik harus

kreatif dalam mengembangkan materi sesuai dengan tingkat

perkembangan siswa.

Hasil observasi bahwa ketika peneliti masuk dalam kelas,

seorang guru dalam memberikan pelajaran tidak hanya ceramah saja

namun beliau dalam memberikan materi dengan strategi yang

menyenangkan sehingga siswa dapat mencerna apa yang diberikan

oleh guru.

Hasil dokumentasi dapat dibuktikan dengan instrumen

penilaian supervisi akademik hal ini dapat dilihat pada lampiran 9.

d. Supervisi terhadap kompetensi guru dalam Mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan

reflektif.

Pelaksanaan supervisi dalam mengembangan keprosionalan

secara berkelanjutan kepala sekolah menggunakan teknik pelatihan

dan penataran yang meliputi workshop, lokakarya, seminar dan lain

lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah Bapak

Moh. Moh. Edi Nur Sodri bahwa :

“Disini kalau ada pelatihan dan penataran mengenai
peningkatan keprofesional guru saya ikutkan untuk mengikuti

121 Kutfiyah, wawancara, Puger, 06 September 2017
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hal tersebut demi meningkatkan kualitas pendidik yang ada
disekolah ini “. 122

Senada apa yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah

Moh. Edi Nur Sodri, Bapak H. Badrus Sholeh menyampaikan bahwa:

“Untuk guru-guru disini pak kepsek tidak memaksa untuk
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi namun pak kepala
sekolah mendelegasikan untuk ikut serta dalam pelatihan-
pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru”123.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa beliau

menyampaikan bahwa :

“dalam pengembangan profesionalisme guru, kepala sekolah
mengarahkan untuk penguatan kompetensi guru berdasarkan
standar kompetensi guru (pedagogik, sosial, kepribadian dan
profesional) dapat dilakukan melalui, forum MGMP,
Pelatihan, Worshop/seminar semua itu dianjurkan oleh kepala
sekolah untuk ikut serta dalam pengembangan kompetensi
guru yang berkelanjutan”.

Berdasarkan pemaparan diatas dan observasi serta dokumentasi

dapat dijelaskan bahwa pengembangan diri merupakan tuntutan pada

seorang pendidik, guru senantiasa berupaya untuk mengadopsi

perkembangan-perkembangan baru melalui pelatihan-pelatihan serta

penataran.

Hasil observasi pengamatan peneliti bahwa kepala sekolah

untuk pengembangan keprofesional guru melalui MGMP yang

dilakukan tiap seminggu sekali sesuai dengan bidang studi masing-

masing dan sudah terjadwal, kemudian adanya bimtek atau pelatihan,

122 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 04 April 2017
123 Badrus Sholeh, wawancara, Puger 25 April 2017
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peneliti melihat surat tugas dari kepala sekolah kepada guru untuk

mengikuti pelatihan124.

Hasil observasi peneliti mencari data pada TU tentang

pengembangangan keprofesioanal yang berkelanjutan antara lain

melalui pelatihanan dan MGMP, hal ini terdapat pada lampiran 10.

e. Supervisi terhadap kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

memudahkan guru untuk menggali informasi lebih dalam tentang

materi pelajaran yang disampaikan. Bapak Ponimin memaparkan

bahwa:

“Saat ini perkembangan teknologi sudah menyeluruh tinggal
kita dapat mengoperasikannya dan memanfaatkan untuk
suatu kebutuhan, alhamdulillah para guru disini semuanya
sudah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi jadi  sudah gak bingung lagi dengan iptek,
mencari materi pelajaran melalui internet “125.

Kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi memanfaatkan

teknologi informasi menggunakan teknik kunjungan kelas dan

pertemuan individu beliau menyampaikan bahwa :

“Saya menilai guru dalam memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi dengan melihat guru bagaimana
mengoperasikan media yang sudah ada seperti halnya
penggunaan proyektor serta dalam penyampaian materi
dengan benar dan pengembangan materi dari internet “126.

124 Observasi, Puger, 12 September 2017
125 Ponimin, wawancara, Puger, 06 April 2017
126 Moh. Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger 05 April 2017
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. media ini

memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan berbagai literatur

dari berbagai sumber yang kemudian dapat disimpulkan menjadi

satu kesatuan yang utuh dan padu tentang suatu materi. Ini bukan

berarti anggapan bahwa guru tidak memiliki pengetahuan yang

lengkap akan suatu materi akan tetapi sebagai sebuah bentuk

motivasi yang mengajak guru untuk setiap saat memperbaharui

informasi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, karena ilmu

pengetahuan itu berkembang dari masa ke masa dan tentunya

berbagai perkembangan juga akan ada dalam materi tersebut serta

kaitannya dalam konteks kekinian yang harus diketahui oleh guru.

Hasil observasi bahwa para guru sudah banyak yang

memanfaatkan akses teknologi dan komunikasi dengan adanya

internet guru bisa mengakses apa yang dibutuhkan untuk diberikan

bahan pelajaran kepada siswanya, juga dengan adanya data-data guru

melalui online seperti dapodik, padamu negeri dan lain sebagainya

guru sultan agung sudah bisa mengoperasikan.

Berdasarkan wawancara, observasi serta dokumentasi bahwa

dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru, kepala sekolah

menggunakan pendekatan direktif, menggunakan tehnik individu dan

kelompok, komponen kompetensi profesional guru sudah
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dilaksanakan dengan baik. kompetensi profesional menjadi salah

satu kompetensi mutlak yang harus dikuasi oleh para guru.

Profesional atau tidak bagi seorang guru dapat dinilai melalui

beberapa subkompetensi diatas. Guru yang profesional adalah guru

yang menjadi harapan pendidikan nasional.

3. Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi professional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik oleh kepala sekolah

terhadap guru untuk meningkatkan kompetensi guru ada beberapa

langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui hasil

supervisi dan sejauh mana kompetensi para guru. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak kepala sekolah Moh. Edi Nur Sodri bahwa :

“Mengevaluasi hasil supervisi yang telah dilaksanakan, kalau
berkaitan dengan pembelajaran saya menilai dengan menggunakan
instrumen hasil supervisi pada keadaan guru, kalau berkenaan
dengan kinerja guru saya menilai dengan hasil pantauan saya
terhadap aktivitas guru yang kemudian saya berikan arahan baik
langsung maupun tidak langsung. mengecek kembali setiap akhir
semester, dengan demikian akan mudah mengetahui kemajuan-
kemajuan para guru dalam mengimplementasikan
kompetensinya”127.

Bapak Lutfi Zyahrandy selaku wakil kepala sekolah juga

mengungkapkan bahwa :

“Untuk mendapat informasi hasil supervisi akademik, diantaranya
adalah berasal dari hasil supevisi atau instrumen dan hasil pantauan
kepala sekolah. Setelah itu dilakukan croschek antar keduanya.

127 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 13 Mei 2017
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Dengan demikian akan diketahui bagaimana kompetensi guru-
gurunya”128.

Senada dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah, Waka

kurikulum Ibu Linda Suswati juga mengungkapkan bahwa :

“Evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan hasil
supervisi dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses
pembelajaran apakah memenuhi kompetensinya ataukan masih
belum”129.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kepala sekolah mengevaluasi

hasil supervisi dengan penilain portofolio yaitu mencocokkan instrumen

penilaian supervisi dengan hasil pantauan kepala sekolah dengan keadaan

guru ketika sedang mengajar. Dengan demikian dapat diketahui para

guru yang sudah disupervisi apakah sudah memenuhi kriteria standar

atau apa yang ada diformat penilaian dan juga pengamatan kepala

sekolah. Penilaian langsung yaitu kepala sekolah memberi arahan

langsung bagi guru yang mempunyai masalah, unjuk kerja yaitu

penilaian berkaitan dengan aktivitas guru sehari hari.130.

Hasil observasi bahwa kepala sekolah melihat hasil instrumen

dengan keadaan guru ketika sedang proses pembelajaran, kepala sekolah

menilai apa yang ada diformat penilaian supervisi yang kemudian

cocokkan dengan aktivitas guru.

Hasil dokumentasi mengenai evaluasi supervisi akademik yang

dilaksanakan oleh kepala sekolah terdapat pada lampiran 7.

128 Lutfi Zyahrandy, wawancara, Puger, 15 Mie 2017
129 Linda Suswati, wawancara, Puger, 15 Mei 2017
130 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 17 Mei 2017
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Setelah hasil supervisi diketahui, kemudian diadakannya tindak

lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan akhir dari proses supervisi

dengan melakukan pertemuan antara supervisor (kepala sekolah) dengan

yang disupervisi (guru). Tindak lanjut yang dilakukan adakalanya

melalui rapat/pembinaan dan tatap muka (face to face). Sebagaimana

yang disampaikan oleh kepala sekolah Bapak Moh. Edi Nur Sodri

bahwa:

“Evaluasi tindak lanjut dalam supervisi akademik, saya adakan
pertemuan dengan guru-guru sebagai bentuk pembinaan dan juga
kadang saya tatap muka pribadi dengan guru.  Hal ini dilaksanakan
untuk memberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya
mengenai pelaksanaan tugasnya dikelas yang telah diamati oleh
saya selaku kepala sekolah dan juga membantu guru untuk
mengatasi masalahnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya juga
melakukan evaluasi kinerja guru untuk mengidentifikasi kelebihan
dan kelemahan  kinerja guru serta mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan  pengembangan kompetensi guru”131.

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang guru Ibu Febriana Mergie

Lestari bahwa :

“Tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah

memberikan pembinaan pada guru sesuai dengan tingkat

kebutuhannya”132.

Senada dengan ungkapan diatas, Ibu Maria Ulfa, S.Pd

mengungkapkan bahwa :

“Bapak kepala sekolah menindak lanjuti hasil supervisi beliau
melalui dengan pertemuan guru atau pembinaan gunanya untuk
memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan para
guru, kan kebutuhan guru berbeda beda mas maka dari itu kepala

131 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 13 Mei 2017
132 Febriana Mergie Lestari, wawancara, Puger, 15 Mie 2017
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sekolah mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-
kekurangan dan kelemahan yang dialami guru dalam proses
pembelajaran”133.

Paparan diatas dapat diketahui bahwa kepala sekolah ketika

melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik untuk meningkatkan

kompetensi profesional guru melalui pembinaan terhadapa guru yang

melakukan ketidaksesuian-ketidaksesuaian dalam pembelajaran dan

dilakukan dengan rapat maupun pribadi yang terjaga kenyamanannya.

Hasil observasi bahwa proses tindak lanjut merupakan langkah

menindak lanjuti dari apa yang ditemukan dalam proses pengamatan

pembelajaran dengan berusaha bersama-sama untuk memberikan solusi

dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala

sekolah ketika diadakannya rapat/dalam proses diskusi itu tidak ada

saling debat mempertahankan argumen masing-masing, akan tetapi

secara bersama-sama mencari solusi atau langkah yang tepat dan

penyelesaian dari persoalan pembelajaran sehingga ketercapaian apa

yang diingikan terwujud134.

Tindak lanjut yang selanjutnya masih ada bentuk konkrit lainnya

seperti catatan hasil supervisi sebagaimana yang telah disampaikan oleh

kepala sekolah Bapak Moh. Moh. Edi Nur Sodri:

“Bentuk tindak lanjut yang lainnya selain diskusi yakni ada catatan
tersendiri dalam rangka menjamin pelaksanaan supervisi yang
berkelanjutan, terprogram dan terarah sehingga dari catatan

133Maria Ulafa, wawancara, Puger, 15 April 2017
134 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 8 September 2017
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sebelumnya akan dapat ditentukan langkah apa yang perlu
dilakukan dalam supervisi berikutnya”135.

Catatan yang dibuat oleh kepala sekolah kepada guru yang

bersangkutan atau pihak lain yang dipandang perlu dari catatan tersebut

kepala sekolah memantau dan menindak lanjuti apa yang telah

disupervisi. Catatan hasil supervisi mutlak diperlukan dengan cara

mencermati catatan hasil supervisi dengan catatan perkembangan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu guru SMP Sultan Agung Ibu

Linda Suswati  selaku waka kurikulum, bahwa :

“Pak kepala sekolah dalam menindak lanjuti hasil supervisi
biasanya memberikan catatan pada guru gunanya supaya
pelaksanaan supervisi yang selanjutnya sesuai dengan langkah apa
yang perlu dilakukan dalam supervisi berikutnya”136.

Senada apa yang disampikan oleh Ibu Linda Suswati, Ibu Yeni Puji

Astutik menyampaikan bahwa :

“ saya juga pernah dipanggil oleh kepala sekolah untuk diberi
pembinaan dan kepala sekolah memberikan catatan untuk saya
mengenai kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas,
dari catatan ini saya bisa memperbaiki diri untuk supervisi
selanjutnya”137.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui proses tindak lanjut

untuk mengetahui apakah terjadi perkembangan kearah positif pada guru

yang telah disupervisi perlu dibuat catatan tersendiri untuk memantau

sejauhmana guru telah menindak lanjuti hasil temuan yang didapat dari

135 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 13 Mei 2017
136 Linda Suswati , wawancara, Puger, 11 September 2017
137 Yeni Puji Astutik, wawancara, Puger, 13 September 2017
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proses supervisi. Catatan tersebut perlu dimiliki oleh pengawas, kepala

sekolah juga guru tersebut.

Hasil Observasi peneliti bahwa kepala sekolah memberikan arahan

dan bimbingan kemudian memberikan catatan kepada guru. Nampak

peneliti meminta izin kepada guru yang sudah diberi catata oleh kepala

sekolah untuk melihat isi dari catatan tersebut dan isi dari catatan tersebut

adalah mengenai kekurangan-kekurangan ketika dalam

pembelajarannya138.

Hasil dokumentasi peneliti menemui salah satu guru dan mencari

catatan dari kepala sekolah, hal ini terdapat pada lampiran 11.

Kepala sekolah SMP Sultan Agung melaksanakan tindak lanjut

supervisi dengan pertemuan individual atau tatap muka secara pribadi

diruang kepala sekolah atau diluar ruangan ketika pada saat lewat atau

pada saat istirahat di tempat yang terjaga kenyamanannya. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah Moh. Moh. Edi Nur Sodri

bahwa:

“Kegiatan tindak lanjut mengenai supervisi yang saya sudah
lakukan yiatu dengan face to face pribadi seorang guru ketika pada
saat istirahat atau jam santai biasanya kadang ada guru yang malu
ketika saya ungkapkan kekurangan-kekurangannya. Maka saya
adakan privasi sehingga apa yang akan diungkapkan oleh guru
tersebut tidak malu dan saya jaga privasinya kemudian apa yang
menjadi kendala dalam pembelajarannya saya berikan
solusinya”139.

138 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 22 Mei 2017
139 Moh. Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 13 Mei 2017
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Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Moh. Saher selaku guru PAI

mengungkapkan bahwa :

“Saya pernah dipanggil oleh kepala sekolah untuk diberi
pembinaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi supervisi akademik
diruang kepala sekolah dan saya merasa nyaman karena terjaga
privasi saya, kadang saya malu ketika disosialisasiikan hasil
supervisi mengenai kekurangan-kekurangan saya ketika dalam
bentuk rapat. Hal ini menyebabkan saya termotivasi untuk
memperbaiki kekurangan-kekurangan saya”140.

senada apa yang disampaikan diatas, Ibu Aning Puji Lestari

menambahkan bahwa:

“Bapak kepala sekolah pernah memberikan pembinaan kepada saya

secara pribadi dan tidak ada yang mengetahuinya, beliau memberikan

pembinaan mengenai kekurangan-kekurangan yang saya lakukan

dalam pembelajaran di kelas”141.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepala

sekolah SMP Sultan Agung ketika melaksanakan tindak lanjut supervisi

akademik untuk meningkatkan kompetesinya melalui pembinaan

terhadap guru sebagai langkah perbaikan dan perhatian setelah

memperoleh hasil supervisi.

Hasil observasi bahwa kepala sekolah pada jam guru kosong

berbincang-bincang dengan guru yang menurut kepala sekolah butuh

pembinaan secara pribadi diruang kepala sekolah yang terjaga

140 Moh. Saher, wawancara, Puger, 15 Mei 2017
141 Aning Puji Lestari, wawancara, Puger, 5 September 2017



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

149

kenyamanannya. Kepala sekolah melakukan pembinaan pada guru

tersebut142.

Tindak lanjut selanjutnya adalah adanya program MGMP

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah bahwa :

“kegiatan MGMP di sekolah ini menjadi program wajib bagi semua
guru sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga guru dapat
mengembangkan kompetensi profesionalnya dan mereka dapat
saling bertukang informasi tentang pengalaman mereka dalam
melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing”143.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rofiqoh Fitri

Kamala yang mengungkapkan bahwa :

“Semua guru disini harus mengikuti kegiatan MGMP yang

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan sebagai ajang

silaturahmi bagi guru bidang studi”144.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Linda Suswati selaku waka

kurikulum menyampaikan bahwa :

“kegiatan MGMP adalah program wajib dari kepala sekolah dan
semua sekolah lain sudah terjalin silaturahmi ketika ada kumpulan
MGMP untuk tiap guru jadwalnya berbeda beda sesuai dengan
bidang studi masing-masing ada yang satu bulan dua kali
pertemuan ada yang empat kali pertemuan, gunanya tiada lain
untuk lebih meningkatkan kompetensi guru”145.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tindak lanjut

supervisi akademik adakalanya melalui MGMP musyawarah guru mata

pelajaran dengan adanya tersebut guru bisa saling berbagi satu sama lain

diberbagai sekolah yang berbeda. Peningkatan kompetensi guru yang

142 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 15 Mei 2017
143 Moh. Edi Nur Sodri, Wawancara, Puger, 13 Mei 2017
144 Rofiqoh Fitri Kamala, wawancara, Puger, 12 September 2017
145 Linda Suswati, wawancara, Puger 15 September 2017
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dilakukakan oleh kepala sekolah SMP Sultan Agung adalah

mengikutsertakan guru dalam wadah MGMP guru masing-masing bidang

studi. Kepala sekolah mengikutsertakan semua guru ke dalam wadah

MGMP adalah sebuah keharusan dan menjadi program wajib  dan dapat

mengembangkan kompetensi profesionalnya. Selain itu mereka dapat

saling berbagi informasi tentang pengalaman mereka dalam

melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing.

Hasil Observasi bahwa semua guru ikut MGMP dengan jadwal

yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran masing-masing

adakalanya dilaksanakan tiap satu bulan 3 kali ada yang dilaksanakan

tiap minggu sesuai dengan kesepakatan kelompok masing masing,

adapun isi mengenai MGMP tersebut bermacam-macam mulai dari

membuat perangkat pembelajaran, metode yang digunakan dan lain-

lainnya146.

Hasil dokumentasi dapat diketahui dengan adanya surat undangan

dan jadwal program MGMP musyawarah guru mata pelajaran, hal ini

terdapat pada lampiran 10.

Bentuk tindak lanjut lainnya dalam evaluasi supervisi akademik

yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu dengan memberi

penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar sebagiamana

yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah SMP Sultan Agung Moh.

Edi Nur Sodri bahwa:

146 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 11 September 2017
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“Guru yang telah memenuhi standar dari hasil supervisi atau
dengan nilai tertinggi, saya beri piagam penghargaan bagi guru
tersebut gunanya sebagai bentuk motivasi dan menjadi contoh bagi
guru lainnya dan supaya lebih ditingkatkan untuk supervisi
berikutnya “147.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sayyidatul Amin selaku guru

bidang studi IPS

“Saya salah satu guru yang pernah mendapatkan piagam
penghargaan atas hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala
sekolah, saya senang dengan hal tersebut karena menjadi lebih giat
lagi dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dan juga
sebagai motivasi bagi saya untuk kedepannya “148.

Senada apa yang diungkapkan diatas, Bapak Moh. Ali Hasan

selaku guru  PKN menyampaikan bahwa :

“Memang kepala sekolah memberikan piagam penghargaan untuk
saya yang telah mendapatkan nilai dari hasil supervisi, ini
merupakan bentuk tindak lanjut yang suprice bagi saya, sehingga
saya senang sekali “149.

Berdasarkan paparan dapat diketahui bahwa kepala sekolah dalam

menindak lanjuti hasil supervisi dengan memberikan piagam

penghargaan sebagai bentuk motivasi supaya lebih ditingkatkan

kompetensi para guru dan sebagai acuan untuk pelaksanaan supervisi

berikutnya.

Hasil Observsi dan dokumentasi peneliti bahwa peneliti

berbincang-bincang dengan guru yang mendapatkan piagam penghargaan

147 Moh Edi Nur Sodri, wawancara, Puger, 13 Mei 2017
148 Sayyidatul Amin, wawancara, Puger, 07 Agustus 2017
149 Moh. Ali Hasan, wawancara, Puger, 09 Agustus 2017
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dengan menunjukkan piagamnya kepada peneliti. Hal ini terdapat pada

lampiran 12.150.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi evaluasi dan

tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah bahwa

kepala sekolah mengevaluasi supervisi dengan mencocokkan hasil

pantauan kepala sekolah dengan instrumen penilaian, evaluasi secara

langsung dan penilai unjuk kerja guru. Adapun tindak lanjut supervisi

akademik melalui pembinaan, dialog pribadi, catatan kepala sekolah,

MGMP dan Penghargaan.

B. TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian pada pelaksanaan supervisi akademik kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru adalah sebagai

berikut:

1. Perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi professional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

1. Bahwa kepala madrasah telah membuat perencanaan supervisi

akademik pada semester ganjil dan dengan membuat jadwal

supervisi kelas.

2. Dasar perencanaan program supervisi akademik atas dasar

kebutuhan guru, melihat peta kemampuan guru, latar belakang guru.

150 Observasi, SMP Sultan Agung, Puger, 10 Agustus 2017.
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3. Perencanaan supervisi akademik, kepala sekolah sudah menetapkan

tujuan yang beorientasi pada peningkatan kompetensi guru

profesional, pedagogik, sosial maupun kepribadian.

4. Kepala sekolah memeriksa perangkat pembelajaran seperti

menyusun silabus, prota, promes juga RPP sebelum dilaksanakannya

program supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi para

guru.

5. Kepala sekolah merencanakan program supervisi dan kemudian

dikomunikasikan kepada para guru.

Tabel 4.4

Matrik perencanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung

Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

No
Fokus

Penelitian
Komponen Hasil/Temuan

1. Perencanaan
supervisi
akademik
kepala sekolah
dalam
meningkatkan
kompetensi
profesional
guru

Perencanaan
program supervisi
akademik
dilaksanakan
setiap awal tahun
pelajaran

1. kepala madrasah
telah membuat
perencanaan
supervisi akademik
pada semester ganjil
dan mambuat jadwal
supervisi kelas

2. Dasar perencanaan
program supervisi
akademik adalah
kebutuhan guru,
melihat peta
kemampuan guru,
latar belakang guru
dan penggunaan
pendekatan dan
teknik dalam
supervisi

3. Perencanaan
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supervisi akademik,
kepala sekolah sudah
menetapkan tujuan
yang beorientasi pada
peningkatan
kompetensi guru
profesional,
pedagogik, sosial
maupun kepribadian.

4. Kelengkapan
perangkat
pembelajaran
sebelum pelaksanaan
supervisi

5. Mensosialisasikan
program supervisi
kepada para guru.

2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

1. Pendekatan dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah

menggunakan pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif

sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru .

2. Teknik yang digunakan untuk mensupervisi guru secara individu

melalui kunjungan kelas, observasi, dialog pribadi.

3. Teknik kelompok dalam supervisi akademik kepala sekolah berupa

rapat/pembinaan yaitu kepala sekolah selaku supervisi yang

bertujuan untuk membicarakan proses belajar, upaya meningkatkan

kompetensi para guru dan kendala kendala dalam proses belajar
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mengajar disertai dengan solusi dan pelatihan/penataran melalui

workshop, bimtek, seminar dan pelatihan lainnya.

Tabel 4.5

Matrik pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung

Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

No Fokus Penelitian Komponen Hasil/temuan
1. Pelaksanaan

supervisi
akademik kepala
sekolah dalam
meningkatkan
kompetensi
profesional guru

1. Pendekatan
supervisi
akademik

2. Teknik-teknik
supervisi
akademik

1. Pendekatan
direktif/langsung oleh
kepala sekolah, non
direktif dan
kolaboratif

1. Teknik individu
a. Kunjungan kelas
b. Observasi
c. Dialog pribadi

2. Teknik kelompok
a. Rapat guru
b. Pelatihan

3. Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi professional guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

1. Mengevaluasi hasil supervisi dengan instrumen evaluasi yang telah

disusun. Hasil evaluasi ditentukan berdasarkan kesenjangan antara

instrumen dengan performace guru yang disupervisi. Mengevaluasi

secara langsung, dan penilaian atas unjuk kerja guru.

2. Melaksanakan program wajib bagi guru bidang studi melalui MGMP
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3. Memberikan catatan hasil supervisi kepada guru yang bersangkutan

yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan  dalam

proses pembelajarannya.

4. Kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut supervisi dengan

pertemuan individual atau tatap muka (face to face) secara pribadi.

5. Bentuk tindak lanjut dalam evaluasi supervisi akademik kepala

sekolah memberikan penghargaan bagi guru yang telah memenuhi

standar.

Tabel 4.6

Matrik evaluasi supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung

Puger Tahun Pelajaran 2016/2017.

No Fokus Penelitian Komponen Hasil/temuan
1. evaluasi

supervisi
akademik kepala
sekolah dalam
meningkatkan
kompetensi
profesional guru

1. Evaluasi
supervisi
akademik

2. Tindak lanjut
supervisi
akademik

1. hasil supervisi
dengan instrumen
evaluasi. Penilaian
secara lansung,
penilian unjuk kerja
guru

1. Rapat/pembinaan
2. MGMP
3. Catatan dari kepala

sekolah
4. Pertemuan individu
5. penghargaan
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BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab IV

maka pada bab ini akan dibahas tiga hal yaitu (1) perencanaan supervisi akademik

kepala sekolah, (2) pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dan (3)

evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah.

A. Perencanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Pada Dalam

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMP Sultan Agung

Kasiyan Puger.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah

disajikan pada penyajian data, maka ditemukan hasil penelitian sebagai

berikut :

a. Bahwa kepala madrasah telah membuat perencanaan supervisi

akademik pada semester ganjil dan dengan membuat jadwal

supervisi kelas.

b. Dasar perencanaan program supervisi akademik atas dasar

kebutuhan guru, melihat peta kemampuan guru, latar belakang guru.

c. Perencanaan supervisi akademik, kepala sekolah sudah menetapkan

tujuan yang beorientasi pada peningkatan kompetensi guru

profesional, pedagogik, sosial maupun kepribadian.

d. Kepala sekolah memeriksa perangkat pembelajaran seperti

menyusun silabus, prota, promes juga RPP sebelum dilaksanakannya
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program supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi para

guru.

e. Kepala sekolah merencanakan program supervisi dan kemudian

dikomunikasikan kepada para guru.

Temuan diatas dalam merencanakan supervisi pendidikan seorang

supervisor dapat mempertimbangkan untuk melakukan sendiri (single

process) atau bersama para stafnya (cooperatif process). Jika diingat bahwa

supervisi pendidikan bukanlah karya dan tanggung jawab pribadi supervisor

melainkan adalah karya dan tanggung jawab bersama. Cara ini berlandaskan

prinsip supervisi pendidikan yang demokratis, seluruh staf dan pihak-pihak

yang berkepentingan diikutsertakan dan dikerahkan dalam proses

perencanaan dalam suatu wadah musyawarah139.

Ruang lingkup perencanaan supervisi akademik meliputi :

1. Persiapan pelaksanaan kurikulum

2. Persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru

3. Pencapaian standar kompetensi lulusan, proses, isi dan peraturan

pelaksanaannya dan

4. Peningkatan mutu pembelajaran melalui :

a. Model kegiatan pembelajaran yang mengaju pada standar proses

139 Amentembun, N.A, Supervisi Pendidikan Penuntun bagi Para Pembina Pendidikan Kepala
Sekolah dan Guru (Bandung: Rama, 2001), 95.
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b. Proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik

menjadi SDM yang kreatif, inovatif, mampu memecahkan masalah,

berpikir kritis dan bernaluri kewirausahaan140.

Supervisi yang akan melaksanakan supervisi akademik sebaiknya

menemukan tujuan, sasaran dan rencanan supervisi akademik dengan baik.

Perencanaan tersebut dibuat agar supervisi yang akan dilakukan oleh

supervisor dapat berjalan dengan baik dan bisa tepat sasaran yang

diharapkan.

Proses perencanaan menurut A.M Williams terdiri dari :

1. Menentukan tujuan perencanaan

2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan/alternative

3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan

4. Metode dan prosedur

5. Rencana

Sejalan dengan hal itu H. Koontz dan O’Donnell juga menentukan

langkah-langkah perencanaan kedalam tujuh langkah, yaitu :

1. Menentukan tujuan

2. Menyusun premis

3. Menentukan tindakan alternativ

4. Melihat langkah-langkah tindakan

5. Merumuskan rencana

6. Memperhitungkan rencana melalui anggaran141

140 Sahertian, Piet A. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58.
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Perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah

SMP Sultan Agung Puger bahwa dalam perencanaannya kepala sekolah

menganalisis masalah/kebutuhan-kebutuhan para guru serta alternatif

pemecahannya yaitu dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang

sesuai dengan kebutuhan para guru.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa

Perencanaan supevisi akademik di SMP Sultan Agung dilaksanakan diawal

tahun pelajaran atau semester ganjil dengan membuat jadwal supervisi

bersama para guru dan menentukan instrumen penilaian sesuai dengan

standar yang berlaku. Kepala sekolah memberitahukan pada para guru

tentang pelaksanaan supervisi dan untuk segera mempersiapkan

kelengkapannya dalam menyusun perangkat pembelajaran sebelum

pelaksanaan supervisi dilaksanakan. Kepala sekolah SMP Sultan Agung

dalam merencanakan sepervisi akademik yang menjadi dasar perencanaan

adalah dengan melihat peta kemampuan guru, latar belakang guru,

menetapkan tujuan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru,

menetapkan sasaran sesuai dengan karakteristik permasalahan,

Mempersiapkan sumber daya baik manusia, peralatan maupun dana yang

diperlukan.

141 Harold. Koontz dan Cyril O’Donnell, Manajemen Jilid 2 Terjemahan. (Jakarta: Erlangga), 44
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B. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan

Kompetensi Professional Guru di SMP Sultan Agung Kasiyan Puger.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah

disajikan pada penyajian data, maka ditemukan hasil penelitian sebagai

berikut :

a. Pendekatan dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah

menggunakan pendekatan direktif, non direktif dan kolaboratif

sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru .

b. Teknik yang digunakan untuk mensupervisi guru secara individu

melalui kunjungan kelas, observasi, dialog pribadi.

c. Teknik kelompok dalam supervisi akademik kepala sekolah berupa

rapat/pembinaan yaitu kepala sekolah selaku supervisi yang

bertujuan untuk membicarakan proses belajar, upaya meningkatkan

kompetensi para guru dan kendala kendala dalam proses belajar

mengajar disertai dengan solusi dan pelatihan/penataran melalui

workshop, bimtek, seminar dan pelatihan lainnya.

Temuan diatas sesuai dengan teori Glickman mendasarinya dari

tingkat perkembangan “berfikir abstrak (level of abstrack thinking) dan

komitmen (commitment) menetapkan teori pendekatan supervisi

menjadi tiga kelompok, yaitu pendekatan direktif (directive
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orientation), pendekatan nondirektif (non-directive orientation) dan

pendekatan kolaboratif (collaborative orientation)” 142.

Pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala

sekolah SMP Sultan agung dengan menggunakan pendekatan direktif

yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, kepala

sekolah mengklarifikasikan masalah yang dihadapi guru dan ide-ide

pemecahan yang ingin disampaikan kepada guru dan kemudian

memberikan solusi langsung terhadap masalah guru dan ide apa yang

diinginkan kepala sekolah kepada guru secara langsung maupun bersifat

kelompok dengan mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan.

Secara teori kepala sekolah sudah sesuai dengan teori pendekatan

supervisi, yaitu kepala sekolah SMP Sultan Agung telah memberikan

arahan langsung dalam pelaksanaan supervisi terhadap para guru karena

para guru masih ada yang mempunyai kekurangan, maka perlu diberikan

rangsangan agar guru bisa bereaksi. Pendekatan supervisi yang lain

seperti pendekatan non direktif dan kolaboratif kepala sekolah SMP

Sultan Agung dengan menggunakan pendekatan-pendekatan supervisi,

kepala sekolah menggunakan pendekatan pendekatan supervisi ini

didasarkan atas tingkat perkembangan para guru. Kegiatan supervisi

seorang guru dianggap sebagai seorang yang sedang belajar,

tentunya senantiasa memperhatikan kebutuhan dan karakteristik guru.

Selanjutnya, guru harus diperhatikan sebagai individu dan

142 Carl D Glickman, Developmental Supervision Alternative Practices for Helping Teachers
Improve Instruction, (ASCD ( Association for Supervision and Curriculum Development),
Alexandria, 1981), 40.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

162

diperlakukan sesuai dengan orientasi atau pendekatan yang cocok

bagi guru tersebut. Dengan  pendekatan yang sesuai maka para guru

akan mampu meningkatkan kompetensi profesional secara mandiri.

menggunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan guru

Mengenai teknik yang diimplementasikan oleh kepala sekolah SMP

Sultan Agung sesuai dengan teori Gwyn bahwa teknik supervisi bisa

dikelompokkan menjadi dua kelompok,  yaitu teknik suppervisi individual

dan teknik supevisi kelompok143.

a. Tehnik individu

Teknik supervisi individual adalah satu cara melaksanakan progam

supervisi yang ditujukan pada setiap orang secara individu.

1. Kunjungan kelas dan observasi

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala

sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati

pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data

yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan

ini adalah semata-mata untuk menolong guru dalam mengatasi

kesulitan atau masalah mereka di dalam kelas. Melalui kunjungan

kelas, guru-guru dibantu melihat dengan jelas masalah-masalah yang

mereka alami. Menganalisisnya secara kritis dan mendorong mereka

untuk menemukan alternatif pemecahannya. Kunjungan kelas ini

143 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 36.
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bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu

sendiri.

Ada empat tahap kunjungan kelas. Pertama, tahap persiapan.

Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara

mengobservasi selama kunjungan kelas. Kedua, tahap pengamatan

selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya

proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, tahap akhir kunjungan.

Pada tahap ini, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian

untuk membicarakan hasil-hasil observasi, sedangkan tahap terakhir

adalah tahap tindak lanjut. Ada beberapa kriteria kunjungan kelas

yang baik, yaitu: (1) memiliki tujuan-tujuan tertentu; (2)

mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan

guru; (3) menggunakan instrumen observasi tertentu untuk

mendapatkan daya yang obyektif; (4) terjadi interaksi antara

pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling

pengertian; (5) pelaksanaan kunjungan kelas tidak menganggu

proses belajar mengajar; (6) pelaksanaannya diikuti dengan program

tindak lanjut144.

Kunjungan Kelas (classroom visitation) dibagi menjadi tiga

bagian yaitu :

144 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 37.
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a) Kunjungan kelas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

b) Kunjungan kelas dengan pemberitahuan terlebih dahulu

c) Kunjungan kelas atas undangan guru.145

Kunjungan kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP

Sultan Agung Kasiyan Puger pertama merencanakan kunjungan

kelas. Sebelum merencanakan kunjungan kelas kepala sekolah

terlebih dahulu memberitahukan kapada guru yang akan disupervisi

ada juga kunjungan kelas tanpa memberitahukan terlebih dahulu

tanpa menggangu suasana dalam kelas. Proses kunjungan kelas ini

dilakukan secara bertahap artinya guru tidak selalu dikunjungi setiap

waktu mengingat keterbatasan waktu yang tersedia bagi kepala

sekolah.

Kepala sekolah sudah mengobervasi melalui kunjungan kelas

yang tujuannya memperoleh data tentang keadaan kelas ketika

dalam proses belajar mengajar. Kemudian kepala sekolah selaku

supervisor melakukan perbincangan dan mempunyai catatan lengkap

mengenai guru yang diobservasi terkait masalah penilaian

kekurangan-kekurangan yang ada pada guru yang kemudian diberi

solusi atau pemecahan masalah tidak hanya itu terkait dengan

suasana kelas serta perilaku siswa. Sebagaimana menurut

Swearingin (1961) observational visitation yaitu percakapan

individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan

145 Burhanuddin, Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pedidikan. (Jakarta : bumi
aksara. 2009), 39.
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kunjungan kelas atau observasi kelas. Seorang kepala sekolah

sebagai supervisor harus mampu merencanakan obsevasi kelas,

merumuskan prosedu-prosedur yang dilakukan, menyusun format

observasi, mampu berunding dan bekerjasama dengan guru.

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala sekolah dari hasil analisis

akan nampak apakah guru tersebut termasuk yang sudah berkualifikasi

dengan baik ataukah kurang baik. Penilaian kepala sekolah terhadapa

guru akan manjadi patokan dalam menganalisis hasil observasi. Jika

ternyata terdapat kekurangan yang mengidentifikasi bahwa guru tersebut

lemah, maka kepala sekolah berkewajiban memberi bantuan atau arahan

langsung sebagai pemecahan masalah atau solusi melalui supervisi

akademik.

2. Pertemuan individual

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog,

dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru,

mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuannya

adalah: (1) memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui

pemecahan kesulitan yang dihadapi; (2) mengembangkan hal mengajar

yang lebih baik; (3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada

diri guru; dan (4) menghilangkan atau menghindari segala prasangka

yang bukan-bukan.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

166

Swearingen (1961) mengklasifikasi jenis percakapan individual ini

menjadi empat macam sebagai berikut :

a. classroom-conference, yaitu percakapan individual yang

dilaksanakan di dalam kelas ketika murid-murid sedang

meninggalkan kelas (istirahat).

b. office-conference. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan

di ruang kepala sekolah atau ruang guru, di mana sudah

dilengkapi dengan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk

memberikan penjelasan pada guru.

c. causal-conference. Yaitu percakapan individual yang bersifat

informal, yang dilaksanakan secara kebetulan bertemu dengan

guru

d. observational visitation. Yaitu percakapan individual yang

dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau

observasi kelas146. (Ditjen, 2007: 38)

Pertemuan pribadi/individual dalam pelaksanaan supervisi

akademik kepala sekolah SMP Sultan Agung Kasiyan Puger melalui

percakapan/dialog pribadi. Salah satu teknik supervisi dalam penelitian

ini adalah teknik supervisi melalui face to face. Dialog pribadi yang

dimaksud adalah percakapan antara kepala sekolah dengan guru yang

sudah disupervisi. Dialog pribadi antara kepala sekolah dengan guru

146 Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
Depdiknas, 2007), 38
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bertujuan untuk menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangan

dalam kegiatan belajar mengajar dan memotivasi yang sudah baik supaya

ditingkatkan dan yang masih kurang berupaya untuk memperbaikinya.

Kepala sekolah berupaya secara maksimal melakukan pembinaan yang

terstruktur terhadap keseluruhan para guru yang dinilai mempunyai

problem dalam pembelajarannya.

Setiap guru mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, untuk

mengembangkan proses mengajarnya kepala sekolah perlu

mengupayakan untuk membangkitkan motivasi kerja guru maupun

faktor-faktor yang lainnya. Kepala sekolah dituntut untuk mengetahui

cara memberikan motivasi yang tepat bagi masing-masing guru. Karena

tidak semua guru mempunyai kemampuan yang sama maka dari itu

perlunya dialog pribadi antara kepala sekolah dengan guru. Kepala

sekolah diharapkan dapat memberikan bantuan secara khusus kepada

guru yang membutuhkan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan secara

pribadi tentunya tidak semua guru lainnya mengetahui masalah-masalah

yang sedang dialami dan juga dengan pertemuan pribadi ini dapat

menambah keakraban dan kekeluargaan antara kepala sekolah dengan

guru.

Secara teori kepala sekolah sudah melaksanakan teknik supervisi

secara individual dengan baik menilai kompetensi guru dalam proses

pembelajaran. Namun teknik yang lainya seperti kunjungan antar kelas

belum diterapkan dengan alasan di SMP Sultan Agung Puger masih
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belum menerapkan supervisi kolegial yaitu proses yang disusun dua atau

lebih guru menyetujui bekerja sama, pada umumnya dilakukan dengan

pengamatan kelas satu sama lain dan teknik menilai diri sendiri masih

belum dilaksanakan. Kepala sekolah masih belum menerapakan

supervisi klinis yaitu supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah atas

usul guru.

b. Teknik kelompok melalui kepanitiaan-kepanitiaan, kerja kelompok,

laboratorium kurikulum, baca terpimpin, demonstrasi pembelajaran,

darmawisata, kuliah/studi, diskusi panel, perpustakaan jabatan,

organisasi professional, Buletin supervisi, pertemuan guru, Lokakarya

atau konferensi kelompok. Sedangkan menurut Mulyasa teknik

kelompok meliputi tenik rapat/pertemuan guru, pelatihan dan

penataran 147 . Kepala sekolah melaksanakan teknik kelompok dengan

cara rapat pembinaan dan pelatihan/penataran karena oleh kepala sekolah

dipandang sudah cukup namum tetap berusaha meningkatkan teknik-

teknik yang lain supaya pendidikan lebih maju.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP

Sultan Agung dalam pelaksanaan supervisi akademik menggunakan pendekatan

direktif, non direktif dan kolaboratif sesuai dengan tingkat perkembangan dan

kebutuhan masing-masing guru yang bersifat individual maupun bersifat

kelompok dengan mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan. Pola

147 E Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik dan Implikasi. (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2004), 181.
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pendekatan supervisi akademik yang diterapkan oleh kepala sekolah SMP

Sultan Agung terhadap para guru yang disupervisi dalam pelaksanaannya.

Adadapun teknik yang digunakan kepala sekolah menggunakan teknik individu

melalui kunjungan kelas, observasi dan pertemuan individu dan teknik

kelompok melalui rapat/pembinaan dan pelatihan/penataran.

C. Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala

Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMP

Sultan Agung Kasiyan Puger.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah

disajikan pada penyajian data, maka ditemukan hasil penelitian sebagai

berikut :

1. Mengevaluasi hasil supervisi dengan instrumen evaluasi yang telah

disusun. Hasil evaluasi ditentukan berdasarkan kesenjangan antara

instrumen dengan performace guru yang disupervisi. Mengevaluasi

secara langsung, dan penilaian atas unjuk kerja guru. Tindak lanjut hasil

evaluasi supervisi akademik adakalanya melalui rapat/pembinaan.

2. Melaksanakan program wajib bagi guru bidang studi melalui MGMP

sebagai tindak lanjut supervisi

3. Memberikan catatan hasil supervisi kepada guru yang bersangkutan yang

bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan  dalam proses

pembelajarannya.

4. Kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut supervisi dengan pertemuan

individual atau tatap muka (face to face) secara pribadi.
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5. Bentuk tindak lanjut dalam evaluasi supervisi akademik kepala sekolah

memberikan penghargaan bagi guru yang telah memenuhi standar.

Pembahasan evaluasi banyak cara untuk mengetahui hasil dari

setiap kegiatan dengan menggunakan model evaluasi sebagai berikut :

a. Portfolio evaluation/ penilaian portofolio.

Merupakan suatu kumpulan dari pekerjaan yang dihasilkan

oleh seorang guru yang di desain untuk menggambarkan talenta

yang dimilikinya. Portofolio dapat dijadikan bahan refleksi dalam

arti untuk mengkritisi dan mengevaluasi efektivitas pekerjaan yang

dilakukan oleh guru. Memberikan tanggung jawab besar Penilaian

portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada

kumpulan informasi yang menunjukkan seseorang dalam satu

periode tertentu148.

b. Directive evaluation/penilaian langsung

Penilaian langsung merupakan penilaian yang diberikan oleh

kepala sekolah secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan

oleh guru dengan memberikan solusi/alternatif yang dibutuhkan  atas

penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah149.

c. Unjuk kerja

Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan

mengamati kegiatan seseorang dalam melakukan sesuatu. Penilaian

148 Norman D. Powel . Sandra J. Balli, Supervision and..., 40.
149 Norman D. Powel . Sandra J. Balli, Supervision and..., 27.
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ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas seseorang dalam

melakukan sesuatu150.

Penilaian supervisi yang dilakukan oleh kepala sekola SMP Sultan

Agung kepala sekolah mengevaluasi hasil supervisi dengan penilain

portofolio yaitu mencocokkan instrumen penilaian supervisi dengan hasil

pantauan kepala sekolah dengan keadaan guru ketika sedang mengajar.

Penilaian langsung yaitu kepala sekolah memberi arahan langsung bagi guru

yang mempunyai masalah, unjuk kerja yaitu berkaitan dengan aktivitas guru

sehari hari.

Peter F. Olivia membagi macam model evaluasi yang dilakukan oleh

supervisor dalam melaksanakan tugas supervisi yaitu:

1) Formative Evaluation/Evaluasi Formatif

“Formative evaluation as applied to instruction makes up those

assessment produceres the teacher uses during the course of instruction”

Bentuk evaluasi formatif ditandai dengan adanya kegiatan evaluasi yang

dilakukan supervisor untuk melihat suatu rangkaian kegiatan dengan

kegiatan sebelumnya dan sesudahnya pada tingkat ketercapaiannya.

Penilaian formatif ada dua hal, yaitu guru dapat memperbaiki program

pengajaran dan strategi pelaksanaanya. SMP sultan Agung dalam

mengevaluasi supervisi akademik yaitu Evaluasi supervisi akademik

kepala sekolah dengan mengevaluasi hasil supervisi dan pantauan kepala

sekolah. Mambandingkan hasil supervisi dengan instrumen evaluasi yang

150 Moh. Sahlan, Inovasi Strategi Pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar, ...23.
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disusun bersama guru. Hasil evaluasi ditentukan berdasarkan

kesenjangan antara instrumen dengan performace guru yang disupervisi.

2) Summative Evaluation/evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif yaitu penilaian yang dilakukan secara setiap

catur wulan atau semester. Dalam kegiatan evaluasi sumatif, supervisor

melakukan global kegiatan, tidak sekuaensial. Sementara segmen

kegiatan ia evaluasi diakhir kegiatan151. Evaluasi supervisi akademik di

SMP Sultan Agung di lakukan setiap akhir semester dan

didokumentasikan sebagai acuan supervisi selanjutnya dan tindak

lanjut.

Setiap kegiatan yang berprogram pasti memiliki tujuan tertentu yang

ingin dicapai, begitu pula evaluasi program supervisi. pendidikan. Menurut

Chester T. Mc Nerney tujuan evaluasi program supervisi pendidikan sebagai

berikut : “The purpose of any program of evaluation is to discover the needs

of the individuals being evaluated and then design learning experiences that

will satisfy these needs” 152 . Secara umum dapat diartikan bahwa tujuan

program evaluasi adalah meneliti atau menemukan kebutuhan kebutuhan

setiap individu yang dinilai dan kemudian digunakan untuk merencanakan

pengalaman belajar yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap

individu tersebut. William H. Burton dan Leo J. Brueckner menjelaskan

bahwa keefektifan supervisi pendidikan dapat dinilai dengan cara mengukur

atau mendeskripsikan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang

151 Peter F. Olivia, Supervision for Today’s School, Eigh Edition, (USA: Wiley, 2007) , 218.
152 Me Nerney, Ch. T.,. Education Supervision. (New Mc. Graw Hill Book Company, 1951), 77
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terjadi dalam keseluruhan program pendidikan 153 . Melaksanakan evaluasi

program supervisi akademik, supervisor atau kepala sekolah harus

mempertimbangkan tiga faktor, yaitu ruang lingkup evaluasi, metode evaluasi

dan penggunaan hasil evaluasi. Dengan mempertimbangkan tersebut dapat

dipahami ruang lingkup yang harus dievaluasi.

Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik, menurut Peraturan

Menteri Pendidikan No. 65 Tahun 2013 Bab VI tentang pengawasan proses

pembelajaran poin 3 c dan d bahwa hasil kegiatan pemantauan supervisi dan

evaluasi proses pembelajaran disusun dan dibentuk untuk kepentingan tindak

lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Tindak

lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan

kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui

standar dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program

pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan154.

Pemaparan di atas dapat disimpukan bahwa dengan demikian, evaluasi

dan tindak lanjut supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah

SMP Sultan Agung Kasiyan Puger dalam meningkatkan profesional guru

telah memenuhi standar yang telah dicanangkan. Tindak lanjut yang

dilakukan oleh kepala sekolah SMP Sultan Agung Kasiyan Puger tidak hanya

berdasarkan pada standar di atas, tetapi kepala sekolah menambah dengan

153 Burton, William H. and Lee J. Brueckner. Supervision, (New York : Appleton Century-Croft,
Inc. 1959), 656.

154 Departemen pendidikan nasional, peraturan menteri pendidikan nasional nomor 65 tahun 2013
tentang standar proses, (jakarta: direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan kependidikan,
2013), 12.
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menerapkan tindak lanjut melalui dialog pribadi, catatan dari kepala sekolah.

Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai langkah untuk terus

meningkatkan kompetensi guru dengan berbagai cara dan metode.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penelitian berupa observasi, interview dan

dokumentasi yang diikuti dengan analisis data terkait supervisi akademik

kepala sekolah SMP Sultan Agung Puger dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Perencanaan program supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan

Agung Puger disusun pada awal tahun pelajaran sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru, sebelum

pelaksanaan supervisi kepala sekolah memeriksa perangkat

pembelajaran, dasar perencanaan program supervisi akademik dengan

melihat peta kemampuan guru, latar belakang guru, menetapkan tujuan

yang beriorientasi pada peningkatan kompetensi guru.

2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung Puger bahwa : a).

Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah menggunakan

pendekatan direktif atau langsung, non direktif dan kolaboratif. b).

Teknik individu melalui kunjungan kelas, observasi, dialog pribadi.

Teknik yang digunakan teknik kelompok melalui pembinaan secara

bersama-sama/rapat guru, pelatihan atau penataran.

3. Evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik dalam meningkatkan

kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung Puger kepala sekolah

mengevaluasi hasil supervisi dengan penilain portofolio yaitu
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mencocokkan instrumen penilaian supervisi dengan hasil pantauan

kepala sekolah dengan keadaan guru ketika sedang mengajar. Penilaian

langsung yaitu kepala sekolah memberi arahan langsung bagi guru yang

mempunyai masalah, unjuk kerja yaitu berkaitan dengan aktivitas guru

sehari hari. Tindak lanjut supervisi akademi malalui rapat/pembinaan,

catatan dari kepala sekolah,pertemuan individu dengan kepala sekolah,

program wajib MGMP, penghargaan.

B. SARAN-SARAN

Sebagai tindak lanjut terakhir dari kegiatan penelitian ini, ada

beberapa saran yang perlu disampaikan peneliti kepada seluruh komponen

SMP Sultan Agung Puger terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan

beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti untuk dijadikan

pertimbangan diantaranya adalah :

1. Bagi Kepala sekolah SMP Sultan Agung Puger

Diharapkan secara terus menerus melakakukan perbaikan-

perbaikan dalam pelaksanaan supervisi akademik dengan menggunakan

pendekaatan, metode dan teknik dengan mengacu pada teori-teori

supervisi yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Salah satu

upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membuat konsep dengan

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan menindaklanjuti serta

melakukan koordinasi secara sistematis dan konprehensip sehingga

pelaksaan supervisi akademik tercapai sesuai denga tujuan yang

diharapkan. Disamping itu dalam pelaksanaan supervisi akademik
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hendaknya kepala sekolah supaya melibatkan wakil  kepala sekolah

dan guru senior untuk melaksanakan supervisi akademik terhadap guru.

2. Bagi dewan guru SMP Sultan Agung Puger

Perlu mengembangkan  pola pikir positif terhadap pelaksanaan

supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan

mengembangkan   kompetensi profesional guru secara terus menerus

baik dalam membuat silabus dan RPP serta dalam   pelaksanaan

proses pembelajaran sehingga akan tercipta suasana yang

menyenangkan sehingga  dapat mengantarkan peserta didik dapat

mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Bagi pengawas

Agar kepala sekolah mempunyai pemahaman yang sama terhadap

pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya tentang prosedur

pelaksanaan supervisi pendidikan, maka disarankan untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para kepala sekolah

atau calon kepala sekolah tentang penerapan prosedur supervisi yang

seharusnya dilaksanakan.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini hanya meneliti pelaksanaan supervisi akademik kepala

sekolah di SMP Sultan Agung Puger dalam meningkan kompetensi

professional guru. Oleh karena itu masih sangat perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut agar Kepala sekolah dan guru semakin profesional

dalam melaksanakan tugasya.
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Lampiran 13

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Tesis:

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
DI SMP SULTAN AGUNG KASIYAN PUGER JEMBER.

Wawancara Kepala Sekolah
1. Perencanaan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah menyusun perencanaan supervisi akademik di SMP Sultan

Agung dilakukan ?
b. Kapan dilaksanakan perencanaan pelaksanaan supervisi akademik ?
c. Bagaimana tanggapan guru terhadap penyusunan program supervisi

akademik yang bapak lakukan ?
d. Apakah guru sudah mempersiapkan perangkat pengajaran sebelum

dilaksanakannya supervisi akademik ?
e. Apa yang menjadi bahan dasar bapak melaksanakan program supervisi

akademik ?
2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
b. Bagaimanakah teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
a. Bagaimana pelaksanaan menggunakan teknik kelompok
b. Bagaimana pelaksanaan supervisi dengan teknik individu ?

c. Bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran ?
d. Bagaimanakah melihat para guru dalam mengembangkan kompetensinya ?
e. Bagaimana strategi dalam mensupervisi kompetensi profesional guru ?

3. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam
meningkatkan kompetensi guru di SMP Sultan Agung.

a. Bagaimanakah penilaian evaluasi supervisi akademik terhadap guru ?
b. Apakah kepala sekolah sudah mengkaji rangkuman hasil penilaian

pembelajaran ?
c. Bagaimana tindak lanjut kepala sekolah tentang hasil supervisi ?
d. Apa saja bentuk tindak lanjut yang dilakukan kepala sekolah dalam

supervisi akademik ?
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Lampiran 14

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Tesis:

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
DI SMP SULTAN AGUNG KASIYAN PUGER JEMBER.

Wawancara waka kurikulum dan wakil kepala sekolah
1. Perencanaan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah kepala sekolah menyusun perencanaan supervisi akademik

di SMP Sultan Agung dilakukan ?
b. Bagaimana program perencanaan supervisi akademik kepala sekolah
c. Kapan dilaksanakan perencanaan pelaksanaan supervisi akademik ?
d. Bagaimana tanggapan guru terhadap penyusunan program supervisi

akademik ?
e. Apakah guru sudah mempersiapkan perangkat pengajaran sebelum

dilaksanakannya supervisi akademik ?
f. Apa yang menjadi bahan dasar kepala sekolah melaksanakan program

supervisi akademik ?
2. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

profesional guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
b. Bagaimanakah teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
c. Bagaimana pelaksanaan menggunakan teknik kelompok ?
d. Bagaimana pelaksanaan supervisi dengan teknik individu ?

c. Bagaimanakah melihat para dalam mengembangkan kompetensinya ?
d. Bagaimana strategi dalam mensupervisi kompetensi profesional guru ?

3. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam
meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung.

a. Bagaimanakah penilaian evaluasi supervisi akademik terhadap guru ?
b. Apakah kepala sekolah sudah mengkaji rangkuman hasil penilaian

pembelajaran ?
c. Bagaimana tindak lanjut kepala sekolah tentang hasil supervisi ?
d. Apa saja bentuk tindak lanjut yang dilakukan kepala sekolah dalam

supervisi akademik ?
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Lampiran 15

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Tesis:

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
DI SMP SULTAN AGUNG KASIYAN PUGER JEMBER.

Wawancara Guru
1. Pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

profesional guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
b. Bagaimanakah teknik yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi

akademik terhadap guru-guru?
a. Bagaimana pelaksanaan menggunakan teknik kelompok ?
b. Bagaimana pelaksanaan supervisi dengan teknik individu ?

c. Bagaimana strategi dalam mensupervisi kompetensi profesional guru ?
2. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dalam

meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Sultan Agung.
a. Bagaimanakah penilaian evaluasi supervisi akademik terhadap guru ?
b. Apakah kepala sekolah sudah mengkaji rangkuman hasil penilaian

pembelajaran ?
c. Bagaimana tindak lanjut kepala sekolah tentang hasil supervisi ?

Apa saja bentuk tindak lanjut yang dilakukan kepala sekolah dalam
supervisi akademik ?
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