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ABSTRAK 

Nama   : Yuyun Purnama Sari 

NIM   : 20300117025 

Program Studi : Manjemen Pendidikan Islam 

Judul Skripsi  : Hubungan Komitmen Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Guru di SMK Saribuana Makassar 

Penelitian ini membahas tentang: pertama untuk mengetahui gambaran 

komitmen kerja di SMK Saribuana Makassar, kedua untuk mengetahui gambaran 

kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar dan ketiga untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara komitmen kerja dan kepuasan kerja guru di 

SMK Saribuana Makassar.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif korelasional. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua guru sebanyak 25 orang dan sampel dalam 

penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu seluruh jumlah guru 25 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif untuk menjawab 

rumusalan masalah pertama dan kedua dan teknik statistik inferensial untuk 

menjawab rumusan yang ketiga  

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini menunjukan bahwa komitmen 

kerja guru berada dikategori sedang dengan jumlah frekuensi 16 orang (64%) dan 

kepuasan kerja guru berada pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 20 

orang (80%). Adapun hasil statistik inferensial  menunjukan bahwa nilai       = 

0,396 dan         0.988 Ternyata 0,396   0.988 yang menunjukan    diterima 

dan     ditolak. Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan hubungan 

antara komitmen kerja dengan kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar 

adalah positif dan signifikan dengan kategori sangat kuat sebesar 97%. 

Implikasi dalam penelitian ini: (1) Kepala sekolah diharapkan bersedia 

untuk terus meningkatkan komitmen kerja guru melalui tindakan-tindakan yang 

tepat seperti: menciptakan dan memeliharan hubungan yang positif dengan guru. 

Dengan adanya upaya ini sikap guru terhadap kepala sekolah akan menjadi 

semakin baik yang akan mendukung komitmen kerja guru dan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja guru diharapkan kepala sekolah dapat memberikan 

penghargaan bagi guru yang berprestasi agar guru terus termotivasi untuk bekerja 

dengan baik di sekolah.(2) Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik sebagai pengajar agar upaya peningkatan komitmen kerja guru dan 

kepuasann kerja guru lebih baik sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara 

efektif. (3) Hasil dari penelitian ini hubungan komitmen kerja dengan kepuasan 

kerja guru di SMK Saribunana Makassar memiliki hubungan yang sangat kuat 

Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari pengaruh komitmen 

kerja dengan kepuasan kerja guru agar hasil penelitiannya menjadi lebih baik 

sehingga mendapatkan kesan yang mampu menarik perhatian bagi para peneliti. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses untuk memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga pengalaman peserta didik , di mana 

aspek-aspek yang diperoleh tersebut akan berkembang dalam diri peserta didik 

untuk diterapkan dan menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan dalam 

membangun bangsa. Menurut Crow dan Crow dalam Zainal Aqib mengemukakan 

bahwa, “Pendidikan adalah proses pengalaman yang memberikan pengertian, 

pandangan dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan ia berkembang”.
1
 

Peran pendidik sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

serta mewujudkan suatu mimpi dan kesejahteraan umum dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan bahwa Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan 

Undang-undang.
2
 

                                                           
1
Aqib Zainal, Definisi Pendidikan. Skripsi Prodi PGSD Universitas Pasundan (Bandung, 

2010), h. 11. 
2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta Selatan: Transmedia 

Pustaka, 2007), h. 1 
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Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. 

Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan, di surau 

atau mushola, di rumah dan sebagainya. Sementara Supardi dalam bukunya yang 

berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 pasal tentang guru dan dosen, bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

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

pada pendidik usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur 

pendidikan formal.
3
  

Uhar Suharsaputra dalam Yolanda Arista Budi mengatakan komitmen 

organisasi sebagai bentuk dari kerelaan seseorang, dalam bentuk pengikatan diri 

dengan organisasi sekolah yang digambarkan oleh besarnya usaha meliputi 

tenaga, waktu, pikiran atau semangat belajar berkelanjutan untuk mencapai visi 

bersama. Komitmen organisasi diperlukan dalam organisasi pendidikan karena 

seseorang guru yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi sekolah akan 

cenderung memiliki sikap yang profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang 

telah disepakati. Dalam berinteraksi dengan institusi atau organisasi seorang guru 

akan mempunyai sikap, perasaan, dan pandangan tertentu tentang kondisi 

lingkungan organisasi, baik dalam bentuk kegiatan organisasi, nilai maupun 

norma yang berlaku dalam organisasi.
4
 

                                                           
3
Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), h. 8. 

4
Yolanda Arista Budi, Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Komitmen Pada Guru 

Perempuan, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), h.2.. 
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Menurut Sidi I.D dalam Yolanda Arista Budi fenomena yang muncul di 

dunia pendidikan, menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pada guru di 

Indonesia, di antaranya adalah kurang memadainya kualifikasi dan kompetensi 

guru, kurangnya tingkat kesejahteraan guru, rendahnya etos kerja dan komitmen 

guru, serta kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, status sosial 

ekonomi guru yang rendah telah mengundang apresiasi negatif masyarakat, 

karena guru dipandang sebagai masyarakat kelas tiga atau sama dengan kaum 

marjinal. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di negara-negara 

sedang berkembang lainnya.
5
 

Kepuasan kerja memengaruhi komitmen guru dalam mengajar, kepuasan 

kerja juga menjadi hal utama dalam dunia pembelajaran karena kepuasan kerja 

menandakan guru dapat mengajar dan mengarahkan siswa pada pemahaman 

materi yang diajarkan. Saat sekarang ini kepuasan kerja jarang ditemukan lagi, 

penyebab utamanya seperti penghasilan yang kurang, kesejahteraan yang kurang, 

sistem penghargaan yang tidak adil, dan sikap rekan kerja. Kepuasan kerja tidak 

dapat menghadirkan komitmen kerja apabila dalam hubungan organisasi guru 

masih ada hal-hal seperti di atas. Hal mendasar yang menjadi permasalahan 

dipenelitian ini adalah munculnya ketidakpuasan dalam bekerja akan dapat 

menimbulkan perilaku agresif, atau sebaliknya akan menunjukkan bahwa sikap 

menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya dengan 

mengambil sikap berhenti mengajar dari sekolah, suka bolos, dan perilaku lain 

yang cenderung bersifat menghindari dari aktifitas organisasi. Oleh karena itu, 

                                                           
5
Yolanda Arista Budi, Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Kerja Pada 

Guru Perempuan, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), h.2-3. 
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perlu adanya perhatian terhadap kepuasan kerja para guru. Ketika guru merasa 

puas terhadap pekerjaan yang dilakukannnya, maka kondisi tersebut akan 

mendukung secara positif terhadap guru selanjutnya dan akan memberikan 

pengaruh yang positif juga terhadap sekolah tersebut. 

Dengan demikian kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam mencapai 

hasil kerja yang optimal sehingga akan memberi peran positif bagi keberhasilan 

organisasi. Kepuasan kerja guru akan muncul kemauan untuk berupaya secara 

maksimal dalam menyelesaikan tugas dalam pekerjaannnya dan guru yang 

mendapatkan kepuasan akan muncul semangatnya untuk bekerja pada porsi yang 

lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil Penelitian awal dengan Kepala Sekolah di SMK 

Saribuana Makassar pada Senin, 31 Mei 2021 Bapak Harun Salli  mengatakan 

bahwa semua guru bekerja dengan cukup bagus akan tetapi ada beberapa guru 

yang mempunyai kendala dalam  pekerjaanya. Kendala yang dihadapi oleh guru 

tersebut adalah masalah kurangnya persiapan dalam mengajar, sehingga 

mengakibatkan guru dengan mudahnya terlambat masuk sekolah atau terlambat 

mengajar serta pulangnya tidak tepat waktu yang kemudian  untuk  mencapai 

kepuasan kerja guru belum bisa dikatakan maksimal. Kepala Sekolah selalu 

memantau langsung kerja guru untuk mengetahui di mana letak kelemahan atau 

kekurangan yang tidak bisa dicapai oleh guru tersebut. Hubungan antara kepala 

sekolah dan guru sangat terbuka dan tidak ada batasan sehingga terciptanya 

kepuasan kerja guru. 
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Masalah komitmen kerja guru sangat erat, sehingga guru harus datang tepat 

waktu dan menyiapkan bahan-bahan pelajaran sehingga terciptanya suasana 

belajar yang kondusif. Menurut Bapak Harun Salli Peraturan pada dasarnya tidak 

dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah artinya pada diri seorang guru sudah 

tertanam aturan-aturan yang telah ia tetapkan sendiri, semua terjadi secara alami 

karena sejatinya seorang guru dia bisa mengatur dan memimpin dirinya sendiri. 

Komitmen guru dalam mengajar merupakan kebulatan tekat guru yang 

paling utama untuk menunjukan kesungguhan dan mengarahkan segala 

kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun 

aspek yang dilihat dari komitmen tersebut adalah kepedulian, tanggung jawab dan 

loyalitas dalam mengajar. Guru merasa perlu memberikan perhatian khusus 

terhadap kegiatan belajar juga selalu memperhatikan hal yang akan berpengaruh 

terhadap hasil dan prestasi siswa di sekolah karena tugas mengajar adalah tugas 

pokok seorang guru yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping 

itu, yang mempengaruhi baiknya komitmen guru dalam mengajar adalah Kepala 

Sekolah yang telah memperhatikan dan membina dengan sungguh-sungguh 

terhadap tugas guru dalam mengajar.
6
 

Oleh karena itu, hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen kerjanya 

ada beberapa yang perlu diperbaiki tidak semuanya harus 100%. Tapi untuk 

mencapai kepuasan tersebut, Kepala Sekolah serta guru-guru harus saling bahu 

membahu artinya dalam hal ini Kepala Sekolah harus melihat kenapa ada sesuatu 

                                                           
6
Wirdatul Jannah, Jurnal Administrasi Pendidikan Bahana Manajemen Pendidikan, 

(Volume 2 Nomor 1 Juni 2014), h. 790-831. 
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yang salah pada guru tersebut sehingga harus dipantau dan diberi teguran atau 

nasehat oleh Kepala Sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengadakan  

penelitian terhadap guru di SMK Saribuana Makassar tentang “Hubungan 

Komitmen Kerja dengan Kepuasan kerja Guru di SMK Saribuana 

Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan 

objek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komitmen kerja guru di SMK Saribuana Makassar? 

2. Bagaimana kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar? 

3. Apakah terdapat hubungan antara komitmen kerja dengan kepuasan kerja 

guru di SMK Saribuana Makassar? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumasan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan.
7
 Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban 

sementara atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka.
8
 

Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : “Terdapat hubungan antara 

komitmen kerja dengan kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar”. 

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta , 2015), h. 97. 
8
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 67. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari terjadinya kesalapahaman dalam menafsirkan judul di 

atas, maka penulis merasa perlu memperjelas dan mempertegas arti kata-kata yang 

dianggap sulit sehingga setelah dirangkaikan dalam kalimat maksudnya dapat 

dimengerti, yaitu: 

a. Komitmen Kerja Guru 

 Komitmen kerja guru adalah sikap seseorang yang bekerja sangat keras 

untuk melakukan atau mendukung sesuatu. Komitmen kerja guru ini diartikan 

sebagai penafsiran internal seorang guru tentang bagaimana guru-guru menyerap 

dan memaknai pengalaman kerja yang ditandai dengan keinginan untuk menetap 

di dalam organisasi.        

Indikator komitmen kerja meliputi: kepedulian, tanggung jawab, dan 

loyalitas.
9
 

b. Kepuasan Kerja Guru     

   Menurut Suwar Kepuasan kerja guru adalah perasaan guru tentang 

menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan guru 

dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah. Kepuasan kerja guru ditunjukkan 

oleh sikapnya dalam bekerja atau mengajar. Jika guru puas akan keadaan yang 

mempengaruhi dia, maka dia akan bekerja atau mengajar dengan baik.
10

 

                                                           
9
Wirdatul Jannah, Jurnal Administrasi Pendidikan, Bahana Manajemen Pendidikan, 

Volume 2 Nomor 1, Juni 2014, h. 790-831. 

 
10

Suwar, Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Motivasi Kerja 

dan Kepuasan Kerja (AvailableFTP: http://guruvalah.20m.com/Tanggal akses 4 desember 2012, 

2008), h. 65. 

http://guruvalah.20m.com/Tanggal%20akses%204%20desember%202012
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Indikator kepuasan kerja guru meliputi: Pengawasan (supervision), rekan 

kerja (colleagues), tanggung jawab (responsibility), imbalan/gaji (pay), pekerjaan 

itu sendiri (work it self), kenaikan jabatan (advancement), lingkungan kerja, dan 

atruisme (sifat suka membantu).
11

 

E. Kajian Pustaka/Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan 

objek dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa 

berupa (skripsi dan jurnal) yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Arista Budi dengan judul 

Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Pada Guru 

Perempuan. Penilitian ini untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja 

dengan komitmen, tingkat kepuasan kerja, tingkat komitmen dan 

sumbangan efektif dari kepuasan kerja terhadap komitmen. Peneliti 

menggunakan metode kuantitatif  untuk mencapai tujuan penelitian ini.  

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah guru 

perempuan di SMK Negeri 2 Surakarta yang berjumlah 70 guru perempuan. 

Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya yakni sama-sama untuk mengetahui hubungan antara 

kepuasan kerja dengan komitmen kerja. Sedangkan untuk perbedaan dalam 

                                                           
11

Ikri Malia, Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kepuasan Kerja Guru Di 

SMPN 1, (Medan, 2017), h. 33. 
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penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif 

korelasional.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Cholil dan Asri Laksmi R yang 

terdapat di dalam Jurnal Perspektif, Vol. 8, No. 1, hal: 13-25, berjudul 

“Hubungan kepuasan kerja dan karakteristik individual dengan komitmen 

organisasional tenaga dosen ilmu ekonomi perguruan tinggi swasta di kota 

Madya Surakarta”. Kepuasan kerja terdiri dari upah, karakteristik pekerjaan, 

kesempatan promosi, sistem supervisor, kelompok kerja dan kondisi kerja. 

Karakteristik individu terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan dan masa 

kerja. Komitmen organisasi terdiri dari komitmen afektif, komitmen 

normatif dan komitmen kontinuan. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan komitmen 

organisasi, sedangkan antara karakteristik individual dan komitmen 

organisasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Bestiana dengan judul Hubungan 

Kepuasan Kerja, Motivasi dan Komitmen Normatif  dengan Kinerja Guru 

SMPN 1 Rantau Selatan – Labuhan Ratu.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan mengetahui hubungan antara kepuasan kerja, motivasi 

dan komitmen normatif dengan kinerja guru SMP Negeri 1 Rantau Selatan 

Kabupaten Labuhan Ratu. Penelitian ini menggunakan model korelasi 

dengan teknik analisis data deskriptif dan inferensial. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini dengan menggunakan angket. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis korelasi dan keberartiannya diuji dengan uji t. 
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Korelasi ganda diuji dengan analisis agresi ganda. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kepuasan kerja guru, motivasi kerja dan komitmen 

normatif dapat dijadikan sebagai faktor dalam menentukan kinerja guru di 

SMP Negeri 1 Rantau Selatan Labuhan Ratu. Sejalan dengan penelitian 

penulis membahas tentang kepuasan kerja dan komitmen kerja.
12

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yakni untuk mengetahui hubungan 

kepuasan kerja dan sama-sama menggunakan model korelasi dengan teknik 

analisis data deskriptif dan inferensial. Sedangkan untuk perbedaan dari 

penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan Korelasi ganda diuji dengan 

analisis agresi ganda sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan korelasi 

product moment. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mario Eko Danardono Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepuasan 

kerja dengan kinerja guru. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan 

pendidikan Charitas pada bulan september 2009. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh guru yang bekerja di Yayasan pendidikan Charitas Jakarta 

Selatan. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 

menggunakan analisis korelasi product moment.  

Berdasarkan  dari penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yakni sama-sama untuk mengetahui  

                                                           
12

 Rosita Bestiana, Hubungan Kepuasan Kerja, Motivasi dan Komitmen Normatif dengan 

Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Rantau Selatan Labuhan Ratu (Jurnal Tabularas PPS UNIMED, 

Vol. 9, No. 2 Desember 2012). 
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hubungan  antara kepuasan kerja dan sama-sama menggunakan teknik 

analisis data menggunakan korelasi product moment. Sedangkan 

perbedaannya peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu 

menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Resky Yulia Safitri dan M. Nursalin yang 

terdapat dalam Jurnal Character, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013 yang berjudul 

Hubungan antara Kepuasan Kerja dan komitmen Organisasi dengan Intensi 

Turnover Pada Guru. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan 

antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan intensi turnover 

pada guru. Terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu (1) 

kepuasan kerja, (2) komitmen organisasi, (3) intensi turnover. Penelitian ini 

menggunakan skala kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan intensi 

turnover. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 48 guru tidak tetap di 

SMP PGRI 10 Candi, Sidoarjo. Data analisis menggunakan teknik regresi 

berganda dengan program IBM SPSS Stastistic 20. 

Berdasarkan  dari penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yakni sama-sama untuk mencari 

hubungan kepuasan kerja dengan komitmen. Sedangkan perbedaannya 

adalah peneliti terdahulu menggunakan tiga variabel sedangkan peneliti 

selanjutnya menggunakan dua variabel serta data analisisnya peneliti 

terdahulu menggunakan regresi berganda sedangkan peneliti selanjutnya 

menggunakan korelasi  product moment. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gambaran kepuasan kerja guru di SMK Saribuana 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui gambaran komitmen kerja guru di SMK Saribuana 

Makassar. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan 

komitmen kerja guru di SMK Saribuana Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Bagi peneliti, untuk mengembangkan wawasan akademis dalam 

membangun budaya berpikir ilmiah 

2) Sebagai masukan untuk meningkatan pengetahuan diri, informasi, 

serta memahami konsep kepuasan kerja dengan komitmen kerja, dan 

juga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, agar dapat 

mengembangkan wawasan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Pada Fakultas 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar. 
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Komitmen Kerja Guru  

1. Komitmen Kerja  

Komitmen berasal dari bahasa latin Commitment yang bermakna 

menggabungkan, menyatukan, mempercayai, dan mengerjakan. Persamaan dalam 

komitmen dan jani keduanya sama-sama mudah dilontarkan atau diucapkan, tetapi 

sangat sulit untuk dilaksanakan atau ditepati. Komitmen adalah janji pada diri 

sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. 

Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya 

yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan 

mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju 

perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas 

fisik dan psikologis dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatunya menjadi 

menyenangkan bagi sekuruh masyarakat sekolah. 

Felmand menyatakan, bahwa komitmen adalah kecendrungan seseorang 

untuk melibatkan diri ke dalam apa yang dikerjakan dengan keyakinan bahwa 

kegiatan yang dikerjakan penting dan berarti. Komitmen ada ketika seseorang 

memilki kesempatan untuk menentukan apa yang dilakukan. Robbins dalam 

Candra Wijaya mengemukakan bahwa komitmen adalah rencana-rencana lebih 
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mutakhir yang mempengaruhi tanggungjawab masa depan dengan kerangka 

waktu panjang untuk perencanaan kebutuhan manajer.
13

 

Komitmen merupakan keputusan seseorang dengan dirinya sendiri, seorang 

yang memiliki komitmen akan melakukan sesuatu atau tidak. Secara etis 

komitmen menunjukan kemantapan kemauan, keteguhan sikap, kesungguhan, dan 

tekat untuk berbuat yang lebih baik. Komitmen berarti hasil proses internalisasi 

pada diri seorang untk berbuat yang terbaik dengan menjaga aspek kejujuran, 

disiplin, menepati janji dan sebagainya menggunakan cara-cara yang berkualitas 

dan etis, sehingga memperoleh hasil yang terbaik. 

Kerja adalah sebuah aktivitas sosial bagi manusia dengan fungsi 

memproduksi barang/benda-benda dan jasa-jasa bagi diri sendiri dan orang lain. 

Kemudian kerja adalah mengikat pada pola interaksi manusiawi dengan individu 

lain, karena orang harus selalu bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain 

untuk mempertahankan keberadaannya.
14

 

Komitmen kerja memiliki definisi sangat luas. Sebagai sikap, komitmen 

kerja paling sering didefinisikan sebagai: 

a. Keinginan kuat untuk tetap sebagai amggota organisasi tertentu. 

b. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. 

c. Keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 

Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas seorang 

yang memiliki komitmen pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana 

                                                           
13

Candra Wijaya , Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Perdana Mulyana Sarana, 2016), h. 

168. 
14

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan  (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 17. 
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seseorang mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemampuan yang berkelanjutan.
15

 

Komitmen kerja merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan 

memihak terhadap tujuan-tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Organizational 

commitment is the degree to which employees believe in and accept 

organizational goals and desire top remain with the organization.
16

  

Luthans mengemukakan bahwa komitmen kerja juga sebagai sikap, yaitu 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk 

berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan poenerimaan 

nilai, dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di 

mana anggota organisasi mengekpresikan perhatiannya terhadap organisasi 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen 

organisasi memberikan hubungan positif terhadap kinerja tinggi karyawan, tingkat 

pergantian karyawan yang rendah dan tingkat ketidakhadiran karyawan yang 

rendah. Komitmen organisasional juga memberikan iklim organisasi yang hangat 

mendukung.
17

   

Steers berpendapat bahwa komitmen kerja merupakan kondisi dimana 

pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai dan sasaran organisasi. 

                                                           
15

Haura Tazkia, Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Komitmen Kerja Guru Di 

MTS Negeri 2 Medan, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h. 32-33. 
16

Joharis Lubis dan Indra Jaya, Komitmen Membangun Pendidikan: Tinjauan Krisis 

Hingga Perbaikan Menurut Teori (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 5-6. 
17

Joharis Lubis dan Indra Jaya, Komitmen Membangun Pendidikan: Tinjauan Krisis 

Hingga Perbaikan Menurut Teori (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 7 
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Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan 

tingkat upaya yangtinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.
18

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

kerja dalam suatu organisasi sekolah adalah keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi sekolah dan berusaha bersedia keras bagi 

pencapaian tujuan organisasi sekolah dan kualitas pendidikan yang lebih baik. 

2. Kerja Guru 

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) dijelaskan 

bahwa “Guru memperoleh kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah , pada jalur 

pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19

 

Dalam etimologi bahasa Inggris ditemukan beberapa kata sebutan guru, 

yaitu “teacher” tutor, dan instruction. Semua kata ini berdekatan dengan sebutan 

guru. Dalam Kamus Websters teacher diartikan seseorang yang mengajar tutor 

diartikan seoramg guru yang memberikan pengajaran terhadap siswa, seorang 

guru private instruction, diartikan seorang guru yang mengajar. Educator diartikan 

dengan seseorang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan mendidik yang 

lain.
20

 

Guru memiliki tugas utama yaitu mengajar, mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. 

                                                           
18

Haura Tazkia, Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Komitmen Kerja Guru Di 

MTS Negeri 2 Medan, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h. 33. 
19

Bertha Natalina Silitonga, dkk, Profesi Keguruan (Kompetensi dan Permasalahan), 

(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 40. 
20

Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 1 
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Tugas guru apabila dijalankan dengan penuh ketekunan dan dedikasi yang tinggi 

dan mengembangkan suatu disisplin ilmu dalam bidang pendidikan maka guru 

telah menjalankan suatu spesialisasi ilmu pendidikan. Oleh karena itu, seorang 

guru harus benar-benar menjalankan ilmunya dengan kepentingan orang banyak.  

Guru memiliki tanggung jawab besar dalam proses transformasi ilmu 

kepada peserta didik. Guru dituntuk harus memiliki komitmen, mampu mengajar 

dengan baik, mampu merancang, memilih bahan belajar, dan strategi 

pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, serta 

mampu mengelolah proses pembelajaran dan melakukan evaluasi untuk mengukur 

penguasaan hasil belajar, serta sebagai pendidik guru bertugas membimbing, 

membina, dan mengarahkan siswanya kearah lebih aktif, kreativ dan mandiri.  

Mukhtar dalam Barnawi dan Arifin (Ahmad Susanto) menyatakan ada 3 

alasan mendasar bahwa guru harus menjadi pekerja profesional dalam 

berkomitmen yaitu, sebagai berikut: 

a. Karena guru bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan, serta memahami 

teknologi. 

b. Karena guru bertanggung jawab bagai kelangsungan hidup suatu bangsa. 

Menyiapkan seorang pelajar untuk menjadi seorang pemimpin masa depan. 

c. Karena guru bertanggung jawab atas keberlangsungan budayah dan peradaban 

suatu generasi.
21

 

                                                           
21

Ahmad Susanto, Konsep Strategi  dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kimerja 

Guru ( Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 124. 
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Guru sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Guru 

harus menyadari bahwa ia harus mengerjakan tugasnya tersebut dengan sungguh-

sungguh, bertanggung jawab, ikhlas dan tidak asal-asalan, sehingga siswa dapat 

dengan mudah menerima apa saja yang disampaikan gurunya. 

Menurut Desi Reminsa dalam Jamal Ma’ruf Asmani, ada beberapa syarat 

untuk menjadi guru, antara lain memiliki kemampuan intelektual yang memadai, 

kemampuan memahami visi dan misi pendidikan, keahlian mentransfer ilmu 

pengetahuan atau metodologi pembelajaran, memahami konsep perkembangan, 

kemampuan mengorganisasi dan mencari problem solving (pemecahan masalah), 

kreatif dan memiliki seni dalam mendidik.
22

 

3. Komitmen Kerja Guru 

Menurut Richard M. Teers dalam Mada Faisal Akbar, dkk komitmen kerja 

guru adalah:
23

 

a. Rasa identifikasi yaitu kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi. 

b. Keeterlibatan yaitu kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasiyang bersangkutan. 

c. Loyalitas yaitu keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Menurut Martin dan Nicholas dalam Fauzia Agustini terdapat 3 pilar 

komitmen yang perlu dibangun agar dapat menumbuhkan komitmen kerja bagi 

guru adalah: 

 

 

                                                           
22

Jamal Ma’ruf Asmani, Great Teacher (Yogyakarta: Diva Press, 2016), h. 29. 
23

Mada Faisal Akbar, dkk, Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia (Sumatra Barat: 

Group Penerbitan CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 167. 
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a. Rasa memiliki (a sense of belonging) 

Rasa memiliki dapat dibangun dengan menumbuhkan rasa yakin seorang 

guru bahwa apa yang dikerjakan berharga, rasa nyaman dalam berorganisasi di 

sekolah, dan mendapatkan dukungan penuh dari organisasi berupa misi dan nilai-

nilai yang jelas yang berlaku di dalam sekolah. 

b. Bergairah terhadap pekerjaannya 

Guru juga mempunyai rasa bergairah dalam pekerjaannya. Maksudnya, rasa 

bergairah terhadap pekerjaan ditimbulkan dengan cara memberi perhatian, 

memberikan delegasi wewenang, memberi kesempatan serta ruang yang cukup 

bagi guru untuk menggunakan keterampilan dan keahliannya secara maksimal 

yang seorang guru miliki. 

c. Kepemilikan terhadap organisasi (ownership) 

Guru juga memiliki rasa kepemilikan di dalam organisasi sekolah. 

Maksudnya, rasa kepemilikan dapat ditimbulkan dengan melibatkan guru, guru 

ikut berpartisipasi atas hal-hal apa saja yang terjadi di dalam sekolah dan guru 

memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan.
24

 

Sikap komitmen kerja guru ditentukan menurut variabel orang (usia, 

kedududkan dalam organisasi, dan disposisi seperti efektivitas positif dan negatif, 

atau atribut kontrol internal dan eksternal) dan organisasi (desain pekerjaan, nilai, 

dukungan, dan gaya kepemimpinan penyelia). Bahkan faktor non organisasi, 

seperti adanya alternatif lain setelah memutuskan untuk bergabung dengan 

organisasi, akan memengaruhi komitmen selanjutnya. Dikarenakan lingkungan 

                                                           
24

Fauzia Agustini, Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan (Medan: Madenatera, 
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sekolah banyak organisasi tidak menunjukan komitmen terhadap guru, dan 

menunjukan bahwa komitmen kerja pada diri seorang guru merupak penengah 

antara persepsi dan praktik kebijakan sekolah dan komitmen organisasi.
25

 

4. Indikator Komitmen Kerja Guru 

Menurut Hoy dan Miskel mengemukakan bahwa orang yang memiliki 

komitmen tinggi, akan menunjukan loyalitas terhadap dan berdisiplin tinggi dalam 

bekerja.
26

  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri guru yang 

mempunyai komitmen tinggi adalah yang mempunyai kepedulian, rasa tanggung 

jawab dan loyalitas terhadap tugas pokok, merasakan dorongan semangat dalam 

bekerja. Oleh karena itu komitmen guru diukur melalui indikator-indikator 

komitmen sebagai berikut: 

a. Kepedulian 

Salah satu ciri guru yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi yaitu 

kepedulian terhadap tugasnya. Sahertian menyatakan “kepedulian dapat timbul 

bila ada rasa cinta terhadap tugas dan profesi yang digeluti”.
27

 Seorang guru harus 

merasa bangga terhadap profesinya betapapun banyak persoalan yang dihadapi 

dalam melaksanakan tugas. 
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b. Tanggung Jawab 

Masalah tanggung jawab merupakan syarat utama dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Menurut Hasibuan “tanggung jawab (responsibility) adalah keharusan 

untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya”.
28

 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa guru yang bertanggung jawab terhadap tugasnya merupakan 

guru yang mempunyai sikap dan kesadaran yang baik untuk melaksanakan 

pekerjaannya.  

c. Loyalitas 

Loyalitas merupakan faktor penting bagi sekolah. Sondang P Siagian 

menyatakan bahwa atas dasar kesetiaanlah organisasi mampu mencapai 

tujuannya.
29

 Kesetiaan adalah suatu tekad dan sanggupan mentaati, melaksanakan 

dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab. Jadi loyalitas yaitu ketaatan guru dalam melaksanakan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh kepala sekolah. 

5. Bentuk-bentuk Komitmen Kerja Guru 

Komitmen kerja guru bersifat multidimensi, maka terdapat perkembangan 

dukungan untuk tiga model komponen yang diajukan oleh Mayer dan Allen 

(dalam Khaerul Umam). Ketiga dimensi tersebut adalah: 
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a. Komitmen Afektif 

Komitmen afektif merupakan keterikatan emosional seorang guru, 

idendifikasi dan keterlibatan dalam sekolah. Guru dengan komitmen afektif yang 

tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. Hal ini bahwa 

guru akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkonstribusi terhadap sekolah 

dibandingkan guru dengan komitmen afektif yang rendah. Komitmen afektif guru 

akan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang komitmennya lebih rendah. Guru dengan komitmen 

afektif yang tinggi cenderung untuk melakukan iternal whistle-blowing yaitu 

melaporkan kecurangan kepada bagian yang berwenang dalam sekolah 

dibandingkan external whistle blowing yaitu melaporkan kecurangan atau 

kesalahan sekolah pada pihak yang berwenang. 

b. Komitmen Kontinius 

Komitmen kontinius adalah guru yang memiliki komitmen yang tinggi akan 

bertahan dalam organisasi bukan karena alasan emosional, tetapi adanya 

kesadaran dalam diri seorang guru. Komitmen kontinius berhubungan dengan 

bagaimana guru di sekolah merespon ketidakpuasannya terhadap kejadian-

kejadian dalam pekerjaan. Komitmen kontinius tidak berhubungan dengan 

kecendungan seoranng guru untuk mengembangkan suatu situasi yang tidak 

berhasil ataupun menerima suatu situasi apa adanya. Semakin besar komitmen 

kontinius seorang guru, maka akan semakin bersikap pasif atau membiarkan saja 

keadaan yang tidak berjalan dengan baik, karena guru hanya mengharapkan 

imbalan atau gaji saja. 
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c. Komitmen Normatif 

Komitmen normatif adalah perasaan wajib seorang guru untuk tetap berada 

dalam sekolah karena memang harus dilakukan, tindakan tersebut merupakan hal 

benar yang harus dilakukan. Perasaan itu akan memotivasi guru untuk bertingkah 

laku secara baik dan melakukan tindakan yang tepat bagi sekolah. Namun, adanya 

komitmen normatif diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan tingkah 

laku dalam pekerjaan sekolah.
30

 

6. Ciri-Ciri Komitmen Kerja Guru 

Golemen dalam Candra Wijaya menyatakan bahwa ciri-ciri seseorang yang 

memilki komitmen kerja guru adalah: 

a. Guru memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah yang muncul, baik secara 

langsung terhadap dirinyaatau rekan-rekannya. 

b. Guru bernuansa emosi, yaitu menjadikan sasaran guru dan sasaran sekolah 

menjadi satu dan sama atau merasakan keterikatan yang kuat. 

c. Guru bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan. 

d. Guru memiliki visi strategis yang tidak mementingkan diri sendiri. 

e. Guru bekerja secara sungguh-sungguh walaupun tanpa imbalan secara 

langsung. 

f. Guru merasa sebagai pemilik atau memandang diri sebagai pemilik sehingga 

setiap tugas diselesaikan secepat dan sebaik mungkin. 

g. Guru memiliki rumusan misi yang jelas untuk gambaran tahapan yang akan 

dicapai. 
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h. Guru memiliki kesadaran diri dengan perasaan yang jernih bahwa pekerjaan 

bukanlah suatu beban.
31

 

Tidak hanya itu saja, setiap guru yang memiliki komitmen kerja ditandai 

dengan munculnya keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, 

keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, dan 

keyakinan tertentu dan penerimaan nilai-nilai dan tujuan dalam sekolah. Guru 

yang memiliki komitmen disertai dengan kepedulian gilirannya melahirkan rasa 

cinta dan loyalitas terhadap tugasnya yang akan memunculkan rasan bangga. 

7. Cara Menumbuhkan Komitmen Kerja Guru  

Mengingat pentingnya komitmen kerja guru di sekolah, maka sekolah 

seharusnya mengetahui hal-hal yang dapat menumbuhkan komitmen kerja bagi 

para guru. Oleh karena itu, sekolah harus menggunakan berbagai cara agar 

menghasilkan guru yang memiliki komitmen organisasi. Adapun beberapa cara 

yang dapat digunakan sekolah agar dapat menumbuhkan komitmen organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan 

b. Partisipasi pegawai 

c. Kepercayaan (trust) 

d. Rasa Percaya 

e. Kredibilitas 

f. Pertanggungjawaban 

g. Kebijakan sekolah 
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h. Budaya sekolah 

i. Komunikasi 

j. Menciptakan rasa kebersamaan 

k. Menumbuhkan rasa kepemilikan 

l. Loyalitas.
32

 

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Kerja Guru 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja terhadap guru menjadi 

empat kategori, yaitu: 

a. Karakteristik Personal 

Bahwa guru memiliki karakteristik personal yang mencakup pada usia, 

masa jabatan, motif berprestasi, jenis kelamin, ras, dan faktor kepribadian. 

Sedangkan tingkat pendidikan berhubungan negatif dengan komitmen terhadap 

sekolah. Guru yang lebih tua dan lebih lama bekerja secara konsisten 

menunjukkan nilai komitmen yang tinggi. 

b. Karakteristik pekerjaan 

Bahwa guru memiliki karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta 

keselarasan peran, umpan balik, tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan 

berinteraksi dan dimensi inti pekerjaan. Biasanya, guru yang bekerja pada level 

pekerjaan yang lebih tinggi nilainya dan guru ambigu cenderung lebih 

berkomitmen. 
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c. Karakteristik Struktural 

Faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural seorang guru 

antara lain ialah derajat formalisasi, ketergantungan fungsional, desentralisasi, 

tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan fungsi kontrol dalam 

sekolah. Kepala Sekolah yang berada pada organisasi sekolah yang mengalami 

desentralisasi dan pemilik pekerja kooperatif menunjukan tingkat komitmen yang 

tinggi. 

d. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting, 

yang mempengaruhi kelekatan psikologi guruterhadap sekolah. Pengalam kerja 

terbukti berhubungan postif dengan komitmen terhadap sekolahsejauh 

menyangkut taraf seberapa besar guru percaya bahwa sekolah memperhatikan 

minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan sekolah dan seberapa 

besar harapan-harapan guru dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pekerjaannya.
33

 

9. Pedoman Meningkatkan Komitmen Kerja Guru 

Menurut Dessler dalam Wibowo bahwa ada beberapa pedoman untuk 

meningkatkan komitmen kerja guru diantaranya: 

a. Commit to people-first values 

Sekolah mempunyai komitmen pada nilai-nilai yang mengutamakan pada 

guru. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah 

yang jelas, manajer yang tepat, dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 
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b. Clarify and communicate your mission 

Sekolah mengklarifikasi dan mengkomunikasikan misi dan ideologi. 

Dilakukan secara kharismatik, menggunakan praktik perekrutan berbasis nilai, 

penekanan pada orientasi berbasis nilai dan pelatihan, serta membangun budaya 

organisasi di sekolah. 

c. Guanrantee organization justice 

Sekolah menjamin keadilan organisasi, untuk itu sekolah mempunyai 

prosedur keluhan yang komprehensif dan menyelenggaraakan komunikasi dua 

arah secara ekstensif. 

d. Create a sense of community 

Sekolah membangun perasaan sebagai komunitas dengan membangun 

homogenitas berbasis nilai, saling berbagi, saling memanfaatkan dan kerja sama, 

serta hidup bersama-sama. 

e. Support employee development 

Sekolah mendukung pengembangan pekerja. Organisasi mempunyai 

komitmen untuk aktualisasi meperdayakan, melakukan promosi dari dalam, 

mengusahakan aktivitas pengembangan, mengusahakan keamanan pekerja tanpa 

jaminan.
34
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B. Kepuasan Kerja Guru 

1. Pengertian Kepuasan Kerja Guru 

Menurut Siagian kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang 

baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya.
35

 Konsep 

yang hampir sama disampaikan oleh Ambarita, dkk dalam Agus Yulistiyono, dkk 

kepuasan kerja adalah suatu ungkapan perasan yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif atau 

sikap negatif pekerja terhadap pekerjaan dan lingkungannya.
36

 

Setiap orang didorong oleh sesuatu kebutuhan untuk memuaskan suatu 

keinginan, sehingga akan tercapai kepuasan. Pembahasan mengenai kepuasan 

kerja perlu didahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal 

yang sederhana baik dalam konsepnya maupun dalam arti analisisnya karena 

“kepuasan mempunyai konotasi yang mempunyai konotasi yang beraneka ragam. 

Menurut Robbin dalam Dirgahu Lantara dan Muhammad Nusran kepuasan 

kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah pengharagaan yang diterima pekerja dan jumlah yang 

mereka yakini seharusnya mereka terima.
37

  

Locke dalam Noermijati memberikan definisi komprehensif mengenai 

kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang menyenangkan atau positif yang 

dihasilkan dari penilaian atas pekerjaan atau pengalaman pekerjaan seseorang. 

Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi guru tentang sejauh mana pekerjaan 
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mereka  dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Ada tiga dimensi penting 

dari kepuasan kerja. Pertama, Kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap 

suatu situasi kerja. Kedua, Kepuasan kerja seringkali ditentukan oleh sebaik apa 

hasil pekerjaan memenuhi harapan. Ketiga, Kepuasan kerja menggambarkan 

beberapa sikap yang yang brhubungan. Locke dalam Noermijati juga menyatakan 

bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja adalah fungsi dari hubungan yang 

dirasakan antara apa yang orang inginkan dari pekerjaannya dan apa yang dia 

harapkan benar-benar tersedia.
38

 

Menurut Suwar dalam Nurhayati Kepuasan kerja guru adalah perasaan guru 

tentang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan 

guru dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah. Kepuasan kerja guru 

ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja atau mengajar. Jika guru puas akan 

keadaan yang mempengaruhi dia, maka dia akan bekerja atau mengajar dengan 

baik.
39

 

Menurut Kumar  kepuasan kerja guru merupakan gejala kompleks yang 

memiliki berbagi faktor yang berhubungan  yaitu personal, sosial, budaya dan 

ekonomi. Kepuasan kerja guru juga merupakan hasil dari berbagai sikap seorang 

guru terhadap pekerjaanya dan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pekerjaannya.
40

 Menurut Lester dalam Hughes kepuasana kerja guru adalah 
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sejauh mana penerimaan dan nilai-nilai seorang guru terhadap aspek-aspek yang 

ada dalam suatu pekerjaan seperti evaluasi, hubungan rekan kerja, tanggung jawab 

dan pengakuan.
41

 

Kepuasan kerja guru dan staf di institusi lembaga pendidikan atau sekolah 

pada dasarnya merujuk pada seberapa besar seorang guru atau staf diinstitusi 

pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah sikap umum pekerja tentang pekerjaan apa 

yang dilakukannya, karena pada umumnya kalau orang membahas tentang sikap 

pegawai, adalah kepuasan kerja. Pekerjaan merupakan bagian yang terpenting 

dalam kehidupan seseorang, sehingga kepuasan kerja juga mempengaruhi 

kehidupan seseorang, kepuasan kerja merupakan bagian kepuasan dalam hidup.
42

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

guru adalah perasaan guru tentang menyenangkan atau tidak mengenai 

pekerjaannya dan sejauh mana penerimaan dan nilai-nilai seorang guru terhadap 

aspek-aspek yang ada dalam suatu pekerjaan seperti evaluasi, hubungan rekan 

kerja, tanggung jawab, dan pengakuan. 

2. Konsep Islam tentang Kepuasan Kerja Guru 

Salah dimensi kepuasan kerja guru adalah dari aspek gaji yang diperoleh, 

yang seharusnya dibayar sesuai dengan tenaga dan keahlian yang telah dibeikan. 

Apabila guru dibayar dengan gaji yang tidak sepandan, inilah yang akan 

menimbulkan ketidakpuasan guru. Dalam konsepnya, seorang guru tentunya 

memperoleh jaminan terhadap gaji dan tunjangan yang diterimanya, baik selaku 

                                                           
41

Hughes, Victoria M, Teacher Evaluation Practices and Teacher Job Satisfaction, 

Makala dipresentasikan untuk the Faculty of the Graduate School University of Missouri 

Columbia, 2006. 
42

Ali Muhtarom, Kepuasan Kerja dan Komitmen Kerja, Jurnal Tarbawi Vol.1 No. 01 

Januari-Juni 2015, h. 135. 



32 
 

 

guru yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) maupun guru honorer, sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kepuasan kerja guru sangatlah penting diperhatikan, karena guru dapat 

bekerja secara maksimal apabila kebutuhannya terpenuhi secara baik, dimana 

kepuasan kerja guru yang dirasakan akan memberikan semangat sertagairah kerja 

yang tinggi. Dengan adanya gaji dan tunjangan serta pembayaran yang tepat pada 

waktunya akan meningkatkan kepuasan kerja, dan guru tidak akan merasa gelisah 

dalam menjalankan tugasnya. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 97 

sebagi berikut: 

 وَلنََجْصِينََّهُمْ اجَْسَ 
نْ ذكََسٍ اوَْ انُْثٰى وَهُىَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْيِينََّهٗ حَيٰىةً طَيِّبَتًًۚ ْْمَلىُْ مَنْ عَمِلَ صَبلِحًب مِّ ََنِ مَب كَبنىُْا يَ هُمْ ِِبحَْ  

Terjemahnya:”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. 

An-Nahl:97). 

Kepuasan kerja bila dikaitkan dengan ajaran Islam maka akan berkaitan 

dengan konsep tentang ikhlas, sabar dan syukur. Ketiga hal ini sangtlah barkaitan 

dengan hal-hal yang mengenai kepuasan kerja. Apabila kita bekerja secara ikhlas 

yang disertai dengan sabar dan syukur maka ada nilai kepuasan kerja yang 

diperoleh, yang tidak hanya sekedar hasil yang diperoleh. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 sebagai 

berikut: 

ى لشََدِيدٌ وَإِذْ تأَذَََّ  زَُِّكُمْ لئَِن شَكَسْتمُْ لََشَِيدنََّكُمْ ۖ وَلئَِن كَفَسْتمُْ إِ َّ عَراَِِ   

Terjemahnya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: 

”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 
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(nikmat-Ku) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), 

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim: 7).
43

 

Dalil ini menjelaskan, bahwa di dalam hidup ini manusia wajib selalu 

berada antara sabar dan syukur. Sebab, di dalam hidup ini berada dalam suatu 

keadaan yang dibenci yang harus dia sabar atau dalam keadaan yang dicintai yang 

harus dia syukur. Waktu di dalam hidup ini adalah emas. Jika kita menyia-nyiakan 

suatu masa dari kehidupan ini tanpa menggunakannya untuk berbakti kepada diri, 

agama dan negara kita, berarti kita telah kufur kepada nikmat, menyia-nyiakan 

kesempatan, dan tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpah umat 

terdahulu sebelum kita. Maka, hendaklah setiap orang takut menyia-nyiakan 

hidupnya tanpa beramal dan akan kehilangan waktu secara sia-sia. Yang sesudah 

itu akan datang azab dengan cepat.
44

  

Seorang guru yang memperoleh kepuasan kerja tentu ia akan bersyukur 

disertai rasa sabar dan ikhlas dalam dirinya ketika ia menghadapi pekerjannya. 

Rasa sabar dan ikhlas ini sangat penting walaupun ia menghadapi gaji  kecil, 

lingkungan kerja yang tidak kondusif, atasan yang tidak kompeten dan lain 

sebagainya. Karena dengan bersyukur, sabar, dan ikhlas adalah bukan merupakan 

hal yang menyebabkan ketidakpuasan kerja, akan tetapi mereka memandangnya 

sebagai sebuah ujian yang dijanjikan Allah SWT yang akan berubah pada 

meningkatnya  kualitas keimanan dalam bekerja, sehingga mereka akan tetap 

optimis dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya sebagai guru.  
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44

Tafsir Almaraghi, juz  XV, h. 239. 



34 
 

 

3. Teori Kepuasan Kerja Guru 

Secara umum terdapat tiga teori kepuasan kerja yang sudah dikenal yaitu 

discrepance theory, equity theory, dan two factor theory yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Discrepance Theory (Teori Ketidaksesuaian) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh porter pada tahu 1961. Porter 

mengukur kepuasan kerja dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya 

dengan kenyataan yang dirasakan (difference between how much of something 

there should be and how much there is now). Kemudian locke pada tahun 1969 

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada desrepance antara 

(expectation, needs or values) dengan apa yang menurut perasaannya ataupun 

presepsinya telah diperoleh atau dapat dicapai melalui pekerjaan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, 

kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap 

didapatkan dengan apa yang dicapai.  Dengan demikian, orang akan merasa puas 

bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas 

kenyataan karena batas minimum yang diinginkan telah terpenuhi. 

b. Equity Theory (Teori Keadilan) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam pada tahun 1963. Adapun pendahuluan 

dari teori ini adalah Zaleznik ditahun 1958. Prinsip teori ini adalah bahwa 

seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan 

adanya keadilan (equity) atau tidak (inequity) atas situasi tertentu. Perasaan equity 
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dan inequity atas situasi diperoleh individu dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun ditempat lain. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang akan merasa 

puas sepanjang mereka merasa keadilan (equity). Perasaan equity dan inequity atas 

suatu situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang 

lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat lain. 

c. Two factor theory (Teori Dua Faktor) 

Teori ini dikembangkan oleh Federick Herzberg dalam Suwanto dan Donni 

Juni Priansa. Teori Herzberg dalam Suwanto dan Donni Juni Priansa ini sebagian 

besar didasarkan pada rumusan hirearki kebutuhan (hirearchy of need) dari 

Maslow. Tingkah laku manusia didasari oleh dua macam kebutuhan yang berbeda 

satu sama lain yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis.
45

 

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang menimbulkan 

ketidakpuasan kerja. Faktor yang menimbulkan kepuasan adalah faktor-faktor 

yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan yang merupakan faktor instrinsik dari 

pekerjaan yang apabila faktor tersebut tida ada, maka karyawan akan merasa tidak 

lagi puas. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Guru 

Kepuasan kerja merupakan sikap positif yang menyangkut penyesuaian 

guru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja guru, meliputi: 
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a. Faktor Kepuasan Finansial, yaitu terpenuhinya keinginan guru terhadap 

kebutuhan finansial yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari sehingga kepuasan kerja bagi guru dapat terpenuhi. Hal ini 

meliputi: sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, 

fasilitas yang diberikan serta promosi. 

b. Faktor kepuasan fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik guru. Hal ini meliputi: jenis pekerjaan, 

pengaturan waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 

ruangan/suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan guru dan umu. 

c. Faktor kepuasan sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik antara sesama guru, dengan atasannya maupun guru yang berbda jenis 

pekerjannya. Hal ini meliputi rekan kerja yang kompak, pimpinan yang adil 

dan bijaksana, serta pengarahan dan perintah yang wajar. 

d. Faktor kepuasan psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

guru. Hal ini meliputi: minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, 

bakat dan keterampilan. 

Dari definisi faktor-faktor di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor tersebut mempengaruhi kepuasan kerja yang memiliki peran yang penting 

bagi sekolah dalam memilih dan menempatkan guru dalam pekerjaannya dan 

sebagai partner usahanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau 

sepantasnya dilakukan.
46
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5. Indikator Kepuasan Kerja Guru 

Adapun indikator-indikator kepuasan kerja guru menurut Lester dalam Ikri 

Malia adalah sebagai berikut:
47

 

a. Pengawasan (supervion) 

Pengawasan didefinisikan sebagai hubungan interpersonal antara atasan 

dengan bawahan dan gaya kepemimpinan berupa task oriented dan person 

oriented. 

b. Rekan kerja (colleagues) 

Merupakan rekan kerja dalam mengajar, kelompok kerja dan aspek-aspek 

sosial yang ada di dalam lingkungan sekolah. Rekan kerja akan memberi dan 

menerima dukungan antar sesama guru. Rekan kerja juga dapat memberikan 

dukungan antar sesama guru. Rekan kerja juga dapat memberikan dukungan sosial 

disaat seseorang membutuhkannya. 

c. Imbalan/gaji (pay) 

Pendapatan tahunan yang dapat berfungsi sebagai indikator dan pengakuan 

atas prestasi atau kegagalan. 

d. Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Pekerjaan rutinitas pekerjaan mengajar itu sendiri atau tugas yang 

berhubungan dengan pekerjaan. Didalamnya termasuk pemberian otonomi kepada 

guru. Pemberian kesempatan kepada guru untuk melakukan inovasi dalam 

mengajar dan menggunakan kemampuan dalam pekerjaan. 
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e. Kenaikan  Jabatan (advancement) 

Kenaikan jabatan adalah perubahan dalam status atau posisi, yang mana 

termasuk peningkatan pendapatan dan tanggung jawab. 

f. Lingkungan Kerja 

Penilian menilai lingkungan kerja yang baik dapat membuat karyawan/guru 

merasa nyaman dalam bekerja. 

g. Altruisme (sifat suka membantu) 

Altruisme adalah kebalikan dari egoisme. Orang yang altruistis peduli dan 

mau membantu meskipun jika tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak 

ada harapan ia akan mendapatkan kembali sesuatu. 

6. Pedoman Meningkatkan Kepuasan Kerja Guru 

Greenberg dan Baron dalam Wibowo memberikan saran untuk mencegah 

ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan, dengan cara sebagai berikut:
48

 

a. Membuat pekerjaan menyenangkan 

Orang lebih puas dengan pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada 

yang membosankan. Meskipun beberapa pekerjaan secara instrinsik 

membosankan, pekerjaan tersebut masih mungkin meningkatkan tingkat 

kesenangan di dalam setiap pekerjaan. 

b. Orang dibayar dengan jujur 

Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan tidak jujur cenderung tidak 

puas dengan pekerjaannya. Hal ini diperlakukan tidak hanya untuk gaji dan upah 

per jam, tetapi juga fringe benefit. Konsisten dengan value theory, mereka dibayar 
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dengan jujjur apabila orang diberi peluang memilih fringe benefit yang paling 

mereka inginkan, kepuasan kerjanya kecenderung naik. 

c. Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. 

Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi 

kepentingannya di tempat kerja, semakin puasa mereka dengan pekerjaannya. 

Perusahan dapat menawarkan counselling  individu kepada pekerja sehingga 

kepentingan pribadi dan profesional dapat diidentifikasikan dan disesuaikan. 

d. Menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang 

Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam 

melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang sesuai dengan two-

factor theory, orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka 

memperoleh sukses secara bebas melakukan kontrol atas bagaimana cara mereka 

melakukan sesuatu. 

7. Mengukur Kepuasan Kerja Guru 

Kepuasan kerja dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya 

yaitu: 

a. Pengukuran kepuasan kerja sebagai konsep global 

Konsep ini merupakan konsep satu dimensi, semacam ringkasan psikologis 

dari semua aspek pekerjaan yang disukai atau tidak disukai dari suatu jabatan. 

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner satu pertanyaan (soal). 

Responden akan menjawabkan berdasarkan gaji, sifat pekerjaan, iklim sosial 

organisasi, dan sebagainya. 
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b. Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan 

Konsep ini menggunakan konsep facet (permukaan) atau komponen, yang 

menganggap bahwa kepuasan karyawan dengan berbagai aspek situasi kerja yang 

berbeda itu bervariasi secara bebas dan harus diukur secara terpisah. Dianatara 

konsep facet (permukaan) yang dapat diperiksa adalah beban kerja, kompetensi, 

kondisikerja, status dan prestis kerja. Kecocokan rekan kerja, kebijaksanaan 

penilaian perusahaan, praktik manjemen, hubungan atasan bawahan, otonomi dan 

tanggung jawab jabatan, kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan 

ketermapilan, serta kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan.  

c. Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhkan 

Konsep ini merupakan suatu pendekatan terhadap pengukuran kepuasan 

kerja yang tidak menggunakan asumsi bahwa semua orang memiliki perasaan 

yang sama mengenai aspek tertentu dari situasi kerja. Kuesioner ini terdiri atas 

lima belas pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman, 

penghargaan, otonomi, sosial, dan aktualisasi diri.
49
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif 

korelasional. Nana Sudjana dan Ibrahim menjelaskan mengenai pengertian dari 

metode penelitian deskriptif korelasi, “studi korelasi mempelajari hubungan dua 

variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan 

dengan variasi dalam variabel lain”.
50

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini berada di SMK Saribuana Makassar tepatnya di 

Pelita Raya, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono menjelaskan pendekatan kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditentukan.
51

  

Untuk memperoleh data-data, fakta dan informasi yang akan 

mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan, penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Untuk mengetahui populasi dalam penyusunan skripsi ini maka terlebih 

dahulu penulis menngemukakan pengertian populasi. 

a. Menurut Ismiyanto dalam Febri Endra, populasi keseluruhan subyek atau 

totalitas subyek Penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal 

yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapa memberikan informasi 

(data) penelitian.
52

 

b. Menurut Arikunto dalam Arfatin Nurrahmah, dkk populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.Apabila seseorang meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi 
53

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
54

 

Jumlah sampel yang diambil adalah mengacu pada pendapat Arikunto 

dalam Waryani yang mengatakan bahwa untuk sekadar perkiraan maka apabila 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabet, 2016), h. 71. 



43 
 

 
 

merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih .
55

 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasinya adalah semua guru di 

SMK Saribuana Makassar yang  berjumlah 25 orang guru. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 

melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua nggota populasi digunakan sebagi 

sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, di mana semua 

anggota populasi dijadikan sampel dan sering diartikan pula sampel yang sudah 

maksimum, sehingga jumlah sampelnya sebesar 25 orang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner/Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada untuk 

dijawabnya.
56

 Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan, dengan respon mulai dari SS 

(sangat sesuai) sampai dengan STS (sangat tidak sesuai). 

                                                           
55

Waryani, Dinamika Kinerja Guru Dan Gaya Belajar  (Jawa Barat: CV. Adanu 

Abimata, 2021), h. 45.  
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Penggunaan instrumen ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

tentang gambaran kepuasan kerja dengan komitmen kerja di SMK Saribuana 

Makassar. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dalam Tan Kim Hek dokumentasi merupakan catatan 

pristiwa yang telah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambaran, karya-karya 

monumental dari seseorang atau juga suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen untuk mendapatkan dataseperti informasiyang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.
57

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.
58

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Pedoman Angket untuk kuesioner yang disusun dalam bentuk model   

Skala Likert. Penulis disini menggunakan angket tertutup yakni responden tinggal 

memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Adapun alternatif jawabannya 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skor Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Sesuai (SS) : 4 Sangat Sesuai (SS) : 1 

Sesuai (S) : 3 Sesuai (S) : 2 

Tidak Sesuai (TS) : 2 Tidak Sesuai (TS) : 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) : 4 

              (Sumber: Emy Sohilait, Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika).
59
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2. Dokumentasi. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Foto, digunakan untuk mendukung kelengkapan data tentang 

kejadian yang sebenarnya di lapangan. 

F. Uji Validasi dan Reabilitas 

1. Uji Validitas 

 Validitas menurut Arikunto dalam Priyatno adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keshahihan suatu intrumen penelitian. Suatu instrumen 

penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Uji validitas yang akan 

dibahas dalam buku ini adalah validitas item kuisioner. Validitas item digunakan 

untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi antara item 

terhadap skor total item. Penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, 

caranya dengan melakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 

0,05, yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi terhadap signifikan 

skor total item.
60

 

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

b) Jika r hitung < r tabel (pada signifikan 5%), maka dikatakan tidak valid. 
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2. Uji Reabilitas 

Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu 

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menujukkan hasil yang sama. Jadi 

alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Metode uji 

reabilitas yang sering digunakan adalah cronbach’s alpha. Metode ini sangat 

cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan 

(misal 0-10-, 0-30).
61

 

a) Cronbach’s alpha < 0,6 = reabilitas buruk. 

b) Cronbach’s alpha 0,6 - 0,79 = reabilitas diterima. 

c) Cronbach’s alpha 0,8 = reabilitas baik. 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisa yang dimaksudkan untuk mengkaji dalam kaitannya dengan 

pengujian hipotesis penelitian yang telah penulis rumuskan. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
62

 

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan dua teknik analisa data sebagai 

berikut: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
63

 

Adapun langkah-langkah analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 

a) Menghitungkan besarnya range dengan rumus: 

R = NT-NR 

Keterangan: 

R : range 

NT : nilai tertinggi tertinggi 

NR : nilai terendah terendah. 

b) Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus: 

i = 1+ (3,3) log n 

Keterangan: 

i : interval 

n = jumlah responden 

c) Menghitung panjang kelas dengan rumus: 

P = 
  

 
 

Keterangan: 

P : panjang kelas 

R : range 

K : interval 
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d) Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus: 

 ̅ = 
       

   
 

Keterangan: 

 ̅ : rata-rata (mean) 

    : jumlah frekuensi  

xi : batas kelas interval 

e) Menghitung presentase frekuensi dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P : angka presentase 

F : frekuensi  

N : banyaknya responden 

f) Menghitung nilai standar deviasi dengan rumus: 

g)   =√
       

        

 

   
   

Keterangan :  

    : standar deviasi 

 fi : jumlah frekuensi 

n : responden 
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h) Interprestasi skor responden dengan menggunakan 3 kategori diagnosis sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Skor Kategorisasi 

Keterangan Kategorisasi 

X   (         Rendah 

(               
     ) 

Sedang 

            Tinggi 

  (Sumber: Saifuddin Aswar, Skala Psikologi)
64

. 

Keterangan : 

  : mean (rata-rata) 

  : standar deviasi.
65

 

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Kolawole dalam Fachri Firdaus, dkk statistik inferensial adalah perhitungan 

penelitian kuantitatif yang digambarkan sebagai matematika dan logika tentang 

bagaimana generalisasi dari sampel ke populasi dibuat.
66

  

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan komitmen 

kerja guru dengan kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar. Adapun 

rumusan digunakan untuk kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut.
67

 

 

                                                           
64

Saifuddin Aswar, Penyusunan Skala Psikologi (Cet. II; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2012), h. 149 
65

Saifuddin Aswar, metode penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 149 
66

Fichari Firdaus, dkk, Metodolgi Penelitian Ekonomi, (Aceh : Yayasan Penerbit  

Muhammad Zaini, 2021), h. 192. 
67

Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 209. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak.Perhitungan uji normalitas, 

peneliti menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk 

dengan bantuan SPSS.  

b. Menghitung nilai r dengan rumus korelasi Product Moment dengan deviasi: 

     
   

√          
 …

68
 

Dimana: 

     : koefisien korelasi 

    : jumlah hasil kali skor X dengan skor Y yang berpasangan 

    : jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 

    : jumlah sor yang dikuatdratkan dalam sebaran Y 

c. Kategori Korelasi 

Tabel 3.3 

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi.
69

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

(Sumber: Sugiyono dalam Ilham Prisgunanto, Aplikasi Teori Dalam Sistem 

Komunikasi Di Indonesia)
70

 

 

 

 

                                                           
68

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

h. 255. 
69

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 98. 
70

 Ilham Prisgunanto, Aplikasi Teori Dalam Sistem Komunikasi Di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hl. 107. 
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d. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel  X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

KP =    x 100% 

Keterangan: 

KP : nilai koefisien determinasi 

R   : nilai koefisien korelasi.
71

 

a. Uji Signifikan dengan taraf signifikan   = 0,05

                                                           
71

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Pneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 228 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Tujuan akhir dari setiap penelitian adalah hasil temuan atau sekaligus 

sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, 

seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian ini ada tiga rumusan 

masalah Pada rumusan masalah 1 dan 2 akan dijawab dengan menggunakan 

analisis deskriptif, sedangkan pada rumusan masalah ke 3 akan dijawab dengan 

menggunakan analisis inferensial sekaligus akan menjawab hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan kepada guru di SMK 

Saribuana Makassar yang berjumlah 25 guru, maka hasil tersebut akan 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Komitmen Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

Komitmen guru dalam mengajar merupakan kebulatan tekat seorang guru 

yang paling utama untuk menunjukan kesungguhan dan mengarahkan segala 

kemampuannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. 

Mengacu kepada hasil penelitian terhadap guru di SMK Saribuana Makassar 

tentang komitmen kerja guru, maka hal tersebut sejalan dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang terkumpul dari 25 responden tentang komitmen kerja 

guru di SMK Saribuana Makassar, dihasilkan rangkuman data sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Skor Komitmen Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

No Responden Skor 

1. R1 86 

2. R2 88 

3. R3 81 

4. R4 80 

5. R5 90 

6. R6 92 

7. R7 67 

8. R8 87 

9. R9 87 

10. R10 74 

11. R11 68 

12. R12 88 

13. R13 70 

14. R14 83 

15. R15 72 

16. R16 90 

17. R17 90 

18. R18 81 

19. R19 86 

20. R20 75 

21. R21 81 

22. R22 78 

23. R23 63 

24. R24 70 

25. R25 76 

Jumlah 2.003 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan skor tertinggi yang digunakan = 92, 

dan skor terendah = 63 dari jumlah sampel (n) = 25, sehingga data dapat disajikan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitungkan besarnya range  

R = Nilai tertinggi- Nilai terendah 

  = 92 – 63 = 29 

b. Menghitung banyaknya kelas interval  

I = 1 + 3,3 log n 
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  = 1 + 3,3 log 25 

  = 1 + 3,3 (1,39) 

  = 1 + 4, 587 

  = 5, 587 

  = 6 (dibulatkan)  

c. Menghitung panjang kelas interval 

P = 
 

 
 

  = 
  

 
 

  = 4,83 

  = 5 (dibulatkan) 

d. Menghitung nilai rata-rata (mean) 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Komitmen Kerja Guru di SMK Saribuana  

Makassar 

Interval Skor                        

63-67 2 65 4.225 130 8.450 

68-72 4 70 4.900 280 19.600 

73-77 3 75 5.625 225 16.875 

78-82 5 80 6.400 400 32.000 

83-87 5 85 7.225 425 36.125 

88-92 6 90 8.100 540 48.600 

Jumlah 25 465 36.475 2.000 161.650 

Rata-rata  ̅ = 
     

   
 = 

     

  
 = 80 

e. Menghitung presentase frekuensi 

Adapun tabel distribusi frekuensi komitmen kerja guru di SMK Saribuana 

Makassar dengan rumus sebagai berikut: 

P (%) = 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Relatif Komitmen Kerja Guru di SMK 

Saribuana Makassar 

Interval Skor F F(%) 

63-67 2 8% 

68-72 4 16% 

73-77 3 12% 

78-82 5 20% 

83-87 5 20% 

88-92 6 24% 

Jumlah 25 100% 

f. Menghitung nilai standar deviasi 

  =√
       

        

 

   
   

  =√
        

        

  

    
   

  =√
        

           

  

  
 

  =√
               

  
 

  =√
     

  
 

  =√       

     = 8,29 = 8 (dibulatkan) 

g. Kategorisasi Komitmen Kerja Guru 

Angket penelitian ini berjumlah 25 item soal dengan 4 alternatif jawaban, 

dan kriteria penilaian, sehingga diperoleh rentangan skor 63 sampai 92. Data ini 

diperoleh dari 25 guru yaitu guru honorer yang menjadi responden. 
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Berdasarkan data skor komitmen kerja guru di SMK Saribuana Makassar, 

skor terendah 63, skor tertinggi 92, dengan mean sebesar 80, standar deviasi 

sebesar 8. Hasil perhitungan statistik deskripsi dikorelasi menjadi skala 3 

Untuk mengetahui kategori komitmen kerja guru di SMK Saribuana 

Makassar, dapat diketahui dengan megkategorikan skor responden. Adapun 

interval penilaian komitmen kerja guru di SMK Saribuana Makassar, yang 

digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) x   (         Rendah 

x < 80 – 1,0 (8) 

x < 80 – 8 

x < 72 

2) (                    ) Sedang 

80 – 1,0 (8)     80 + 1,0 (8) 

80 – 8     80 + 8 

72     88 

3)              Tinggi 

    80 + 1,0 (8) 

    80 + 8 

    88 
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Tabel 4.4 

Kategorisasi Komitmen Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

Batas Kategori Interval Frekuensi Kategori Presentase 

x   (         x < 72 5 Rendah 20% 

(          
         ) 

72     88 16 Sedang 64% 

                88 4 Tinggi 16% 

Jumlah 25  100% 

(Sumber: Data Primer) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, dengan memperhatikan 25 

guru sebagai sampel, 5 atau 20% guru berada dalam kategori rendah, 16 atau 64% 

guru yang berada dalam kategori sedang, sedangkan 4 atau 16% berada dalam 

kategori tinggi. Maka hal tersebut menggambarkan bahwa, komitmen kerja guru 

di SMK Saribuana Makassar berada dalam kategori sedang yakni 64%. 

2. Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar. 

Kepuasan kerja guru merupakan cerminan sikap dan perasaan seorang guru 

terhadap pekerjaannya dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah. Mengacu 

kepada hasil penelitian terhadap guru di SMK Saribuana Makassar tentang 

kepuasan kerja guru, maka hal tersebut sejalan dengan indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang terkumpul dari 25 responden tentang kepuasan kerja 

guru di SMK Saribuana Makassar, dihasilkan rangkuman data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Skor Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

No Responden Skor 

1. R1 122 

2. R2 125 

3. R3 130 

4. R4 112 

5. R5 117 

6. R6 121 

7. R7 82 

8. R8 79 

9. R9 112 

10. R10 122 

11. R11 129 

12. R12 124 

13. R13 125 

14. R14 92 

15. R15 117 

16. R16 120 

17. R17 105 

18. R18 110 

19. R19 110 

20. R20 100 

21. R21 111 

24. R22 107 

23. R23 112 

24. R24 118 

25. R25 117 

Jumlah 2.819 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan skor tertinggi yang digunakan = 130, 

dan skor terendah = 79 dari jumlah sampel (n) = 25, sehingga data dapat disajikan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitungkan besarnya range  

R = Nilai tertinggi- Nilai terendah 

  = 130 – 79 = 51 

b. Menghitung banyaknya kelas interval  

I = 1 + 3,3 log n. 



59 
 

 
 

  = 1 + 3,3 log 25 

  = 1 + 3,3 (1,39) 

  = 1 + 4, 587 

  = 5, 587 

  = 6 (dibulatkan)  

c. Menghitung panjang kelas interval 

P = 
 

 
 

  = 
  

 
 

  = 8,5 

= 9 (dibulatkan). 

d. Menghitung nilai rata-rata (mean) 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana  

Makassar 

Interval 

Skor 
                       

79-87 2 83 6.889 166 13.778 

88-96 1 92 8.464 92 8.464 

97-105 2 101 10.201 202 20.402 

106-114 7 110 12.100 770 84.700 

115-123 8 119 14.161 952 113.288 

124-132 5 128 16.384 640 81.920 

Jumlah 25 633 68.199 2.822 322.552 

Rata-rata  ̅ = 
     

   
 = 

     

  
 = 112,88 = 113 (dibulatkan) 

e. Menghitung presentase frekuensi 

Adapun tabel distribusi frekuensi kepuasan kerja guru di SMK Saribuana 

Makssar dengan rumus sebagai berikut:   

P (%) = 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Relatif Kepuasaan Kerja Guru di SMK 

Saribuana Makassar 

Interval Skor F F(%) 

79-87 2 8% 

88-96 1 4% 

97-105 2 8% 

106-114 7 28% 

115-123 8 32% 

124-132 5 20% 

Jumlah 25 100% 

f. Menghitung nilai standar deviasi 

  =√
       

        

 

   
   

  =√
        

        

  

    
   

  =√
        

           

  

  
 

  =√
                  

  
 

  =√
        

  
 

  =√        

     = 12,91 = 13 (dibulatkan) 

g. Kategorisasi Kepuasan Kerja Guru 

Angket penelitian ini berjumlah 35 item soal dengan 4 alternatif jawaban, 

dan kriteria penilaian, sehingga diperoleh rentangan skor 79 sampai 130 Data ini 

diperoleh dari 25 guru yaitu guru honorer yang menjadi responden. 
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Berdasarkan data skor kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar, 

skor terendah 79, skor tertinggi 130, dengan mean sebesar 113, standar deviasi 

sebesar 13. Hasil perhitungan statistik deskripsi dikorelasi menjadi skala 3. 

Untuk mengetahui kategori kepuasan kerja guru di SMK Saribuana 

Makassar, dapat diketahui dengan megkategorikan skor responden. Adapun 

interval penilaian kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar, yang 

digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) x   (         Rendah 

x < 113 – 1,0 (13) 

x < 113 – 13 

x < 100 

2) (                    ) Sedang 

113 – 1,0 (13)     113 + 1,0 (13) 

113 – 13     113 + 13 

100     126 

3)              Tinggi 

    113 + 1,0 (13) 

    113 + 13 

    126 
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Tabel 4.8 

Kategorisasi Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

Batas Kategori Interval Frekuensi Kategori Presentase 

x   (         x < 100 3 Rendah 12% 

(          
         ) 

100     126 20 Sedang 80% 

                   2 Tinggi 8% 

Jumlah 25  100% 

(Sumber: Data Primer) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, dengan memperhatikan 25 

guru sebagai sampel, 3 atau 12% guru berada dalam kategori rendah, 20 atau 80% 

guru yang berada dalam kategori sedang , sedangkan 2 atau 8% berada dalam 

kategori tinggi. Maka hal tersebut menggambarkan bahwa, kepuasan kerja guru di 

SMK Saribuana Makassar berada dalam kategori sedang yakni 80%.  

3. Hubungan antara Komitmen Kerja dengan Kepuasan Kerja Guru di 

SMK Saribuana Makassar 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau 

ratio. Berikut ini dikemukakn rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan 

untuk mengjitungkoefisien korelasi. 

Hasil analisis data tentang hubungan komitmen kerja dengan kepuasan kerja 

guru di SMK Saribuana Makassar sebagaimana yang tertera dalam tabel skor rata-

rata hasil penelitian di atas. Adapun hipotesis penelitian yang diujikan dalam 

penelitian ini berbunyi:”ada hubungan yang signifikan antara komitmen kerja 

dengan kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar”. Untuk menguji 

hipotesis tersebut dilakukan langkah-langkah sebagi berikut: 
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a. Membuat tabel penolong 

Tabel 4.9 

Tabel Penolong untuk mencari Hubungan antara Komitmen Kerja 

dengan Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

No. X Y       XY 

R1 122 86 14.884 7.396 10.492 

R2 125 88 15.625 7.744 11.000 

R3 130 81 16.900 6.561 10.530 

R4 112 80 12.544 6.400 8.960 

R5 117 90 13.689 8.100 10.530 

R6 121 92 14.641 8.464 11.132 

R7 82 67 6.724 4.489 5.494 

R8 79 87 6.241 7.569 6.873 

R9 112 87 12.544 7.569 9.744 

R10 122 74 14.884 5.476 9.028 

R11 129 68 16.641 4.624 8.772 

R12 124 88 15.376 7.744 10.912 

R13 125 70 15.625 4.900 8.750 

R14 92 83 8.464 6.889 7.636 

R15 117 72 13.689 5.184 8.424 

R16 120 90 14.400 8.100 10.800 

R17 105 90 11.025 8.100 9.450 

R18 110 81 12.100 6.561 8.910 

R19 110 86 12.100 7.396 9.460 

R20 100 75 10.000 5.625 7.500 

R21 111 81 12.321 6.561 8.991 

R22 107 78 11.449 6.084 8.346 

R23 112 63 12 .544 3.969 7.056 

R24 118 70 13.924 4.900 8.260 

R25 117 76 13.689 5.776 8.892 

Jumlah 

Total 
2.819 2.003 322.023 162.181 225.942 

b. Menghitung Nilai r 

     
   

√          
 

= 
       

√                  
 

= 
       

√              
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= 
       

          
 

= 0.988 

c. Uji Normalitas 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas Hubungan Komitmen Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Guru di SMK Sariibuana Makassar 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Kepuasan Kerja 

Guru 

.177 25 .042 .890 25 .011 

Komitmen Kerja 

Guru 

.158 25 .111 .940 25 .146 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa data-data variabel dapat dilihat nilai 

signifikan (sig) pada kolom Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 yaitu 0.146  

komitmen kerja guru dan 0.011 kepuasan kerja guru, maka berdistribusi normal 

dan pada kolom Kolmogrov-Smirnof lebih besar dari 0,05, yaitu 0.111  komitmen 

kerja guru dan 0.042 kepuasan kerja guru, maka berdistribusi normal. 

d. Kategori Korelasi 

       Untuk mengetahui nilai kategori korelasi pada hubungan komitmen kerja 

dengan kepuasan kerja guru  di SMK Saribuana Makassar, dapat dilihat pada tabel 

4. 11. 
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Tabel 4.11 

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

(Sumber: Data Primer) 

Dari hasil perhitungan dan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan sangat kuat sebesar 0.988 antara komitmen kerja dengan kepuasan kerja 

guru di SMK Saribuana Makassar. 

e. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel  X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

KP =    x 100% 

=        x 100% 

= 0,976144 x 100% 

= 97% 

Berdasarkan hasil di atas, maka komitmen kerja memberi konstribusi 97% 

kepada kepiasan kerja guru dan sisanya 3% adalah faktor lain yang tidak sempat 

diteliti. 

f. Taraf signifikan yaitu   = 0,05 

Untuk menguji signifikan hasil hubungan yang diperoleh dari korelasi 

product-moment tersebut, maka kriteria pengujian signifikan sebagai berikut: 

       : Tidak signifikan 
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       : Signifikan 

Jika   :                  maka    diterima dan    ditolak atau korelasinya 

tidak signifikan. Dan jika                  maka    ditolak dan    diterima atau 

korelasinya signifikan. Dengan demikian, dari tabel untuk taraf siginifikan   = 

0,05 dengan n = 25, dari tabel r kritis pearson dihasilkan nilai       = 0,396 dan 

        0.988 Ternyata 0,396   0.988, maka disimpulkan hubungan antara 

komitmen kerja dengan kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar adalah 

positif dan signifikan dengan kategori sangat kuat sebesar 97% sedangkan 3% 

dipengaruhi oleh faktor atau kriteria lain yang tidak sempat diteliti oleh peneliti. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Komitmen Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar 

Hasil analisis deskriptif komitmen kerja guru menunjukan bahwa sebanyak 

5 responden menilai komitmen kerja guru masih rendah dengan memiliki 

presentase sebesar 20%, selanjutnya sebanyak 16 responden menilai komitmen 

kerja guru berada pada kategori sedang dengan presntase 64% dan 4 responden 

lainnya menilai komitmen kerja guru berada pada kategori tinggi dengan 

presentase 16%.    

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 64% guru di SMK Saribuana 

Makassar mempunyai tingkat komitmen kerja guru berada dalam kategori sedang. 

Artinya rata-rata dari guru tersebut mempunyai sikap yang baik tehadap 

komitmen kerja guru yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai guru yang 

meliputi 3 indikator yaitu kepedulian, tanggung jawab dan loyalitas. Hal ini sesuai 

dengan instrumen yang digunakan untuk megukur bagaimana komitmen kerja 
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guru yang mempunyai faktor-faktor yang dinilai penting dalam mempengaruhi 

hasil yang berkaitan dengan aspek-aspek dari komitmen kerja guru itu sendiri. 

Park dalam Sahertian menjelaskan, komitmen guru merupakan kekuatan 

batin yang datang dari dalam hati seorang guru dan kekuatan dari luar itu sendiri 

tentang tuganya yang dapat memberi pengaruh besar terhadap sikap guru berupa 

tanggung jawab dan responsive (inovatif) terhadap perkembang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Komitmen lebih luas dari kepedulian, sebab dalam pengertian 

komitmen tercakup arti usaha dan dorongan serta waktu yang cukup banyak.
72

 

Komitmen kerja guru adalah satu bentuk dan usaha guru untuk menunjukan 

kinerja yang baik. Sebagai sosok yang profesional yang melaksanakan aktivitas di 

institusi pendidikan, guru adalah individu yang menjadi bagian dari organisasi 

sekolah. Hal ini mengandung makna bahwa komitmen guru terhadap sekolah 

berarti sama artinya komitmen guru terhadap organisasi. 

Komitmen guru adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan 

dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan 

nilai-nilai pendidikan, kemauan yang kuat untuk bekerja demi sekolah dan 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari pengabdiannya sebagai 

pendidik. 

2. Deskriptif Kepuasan Kerja Guru di SMK Saribuana Makassar. 

Hasil analisis deskriptif kepuasan kerja guru menunjukan bahwa sebanyak 3 

responden menilai kepuasan kerja masih rendah dengan memiliki presentase 

sebesar 12%, sebanyak 20 responden menilai kepuasan kerja guru berada pada 
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kategori sedang dengan presentase 80%, selanjutnya sebanyak 2 responden 

menilai kepuasan kerja guru berada pada kategori tinggi dengan presentase 8%. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 80% guru di SMK Saribuana 

Makassar mempunyai tingkat kepuasan kerja guru dalam kategori sedang. Itu 

artinya rata-rata dari semua guru di SMK Saribuana Makssar tersebut mempunyai 

sikap baik yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai guru yang meliputi 7 

indikator yaitu pengawasan (supervision), rekan kerja (colleagues), tanggung 

jawab (responsibility), imbalan/gaji (pay), pekerjaan itu sendiri (work it self), 

kenaikan jabatan (advancement), lingkungan kerja dan atruisme (sifat suka 

membantu). Hal ini sesuai dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kepuasan kerja yaitu faktor-faktor yang dinilai penting dalam mempengaruhi hasil 

di atas berkkaitan dengan aspek-aspek dari kepuasan kerja guru itu sendiri. 

Kepuasan kerja guru merupakan sasaran penting dalam manajemen sumber 

daya manusia, yang harus menjadi perhatian kepala sekolah karena baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi organisasi sekolah. Jika 

seseorang memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka dia akan menunujukkan 

sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya jika seseorang memiliki kepuasan 

kerja yang rendah maka dia akan menunjukkan sikap negatif terhadap 

pekerjaannya. 

3. Hubungan Antara Komitmen Kerja dan Kepuasan Kerja Guru di 

SMK Saribuana Makassar. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kerja guru 

yang baik memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kepuasan kerja guru 
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sehingga tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Teori tersebut dapat dibuktikan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu korelasi antara komitmen kerja guru 

di SMK Saribuana Makassar berada pada kategori sedang yaitu (64%) 

mengakibatkan kepuasan kerja guru berada pada kategori sedang yaitu (80%). 

Adapun statistik inferensialnya pengujian hipotesis yang memperlihatkan 

bahwa nilai     sebesar 0,988. Jika dikonsultasikan pada pedoman interpresatasi 

koefisien korelasi maka menunjukan bahwa hubungan variabel X terhadap 

variabel Y berada pada kategori sangat kuat. Dengan demikian, komitmen kerja 

memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kepuasan kerja guru. 

Adapun besar hubungan variabel X dengan Y adalah        x 100% = 

97%, sedangkan sisanya 3% ditentukan oleh variabel lain. Hal ini hampir sama 

dengan penelitian yang sebelumnya oleh Yuli Ratna Sari yakni besar hubungan 

variabel X dan Y dalam penelitiannya adalah 0,708. Jadi, hasilnya tidak terlalu 

jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya yakni 

sangat kuat (0,988) dan kuat (0,708).  

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara komitmen kerja dengan kepuasan kerja guru. Artinya semakin 

tinggi komitmen kerjanya maka semakin tinggi kepuasan kerja guru.  

Kepuasan kerja guru menurut Suwar dalam Asti Yuliarni adalah perasaan 

guru tentang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaannyaberdasarkan atas 

harapan guru dengn imbalan yang diberikan oleh sekolah. Kepuasan kerja guru 

ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja ata mengajar. Jika guru puas akan 

keadaan yang mempengaruhi dia, maka dia akan bekerja atau mengajar dengan 
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baik.
73

 Sedangkan komitmen guru menurut Mulyasa dalam Asti Yuliarni adalah 

suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat 

melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
74

 Pada komitmen tersebut 

terdapat unsur antara lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, 

pancaran sikap batin (kekuatan batin) kekuatan dari luar dan tanggap terhadap 

perubahan. Unsur-unsur inilah yang melahirkan tanggung jawab terhadap tugas 

dan kewajiban yang menjadi komitmen seseorang sehingga tugas tersebut 

dilakukan dengan penuh keikhlasan. 

Kepuasan kerja guru mempengaruhi komitmen guru dalam mengajar, 

kepuasan kerja guru menjadi hal utama dalam dunia pembelajaran karena 

kepuasan kerja guru menandakan bahwa guru dapat mengajar, membimbing, 

mengevaluasi, menilai dan mengarahkan siswa pada pemahaman materi yang 

diajarkan.  

Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah komitmen guru. 

Komitmen guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah sangat 

penting dalam melihat tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan komitmen guru 

dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen guru 

diantaranya kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi, tingkat 

keterlibatan dalam mengambil keputusan, timbal balik dari lingkungan atas tugas 
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yang telah dilaksanakan dan pengabdian guru dalam membantu siswa untuk 

belajar.
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

disub-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komitmen kerja guru di SMK Saribuana Maakssar, yang dilihat dari hasil 

penilaian 25 responden tentang: kepedulian, tanggung jawab dan loyalitas 

berada pada kategori sedang, yakni 64%. Dengan demikian berdasarkan data  

hasil penelitian di atas menunjukan bahwa kepuasan kerja guru dengan 3 

indikator tersebut dikatakan baik. 

2. Kepuasan kerja guru di SMK Saribuana Makassar, yang dilihat dari hasil 

penilaian 25 responden tentang: pengawasan (supervision), rekan kerja 

(colleagues), imbalan/gaji (pay), pekerjaan itu sendiri (work it selft), kenaikan 

jabatan (advancement), lingkungan kerja dan altruisme (sifat suka membantu) 

berada dalam ketegori sedang, yakni 80%. Dengan demikian berdasarkan data  

hasil penelitian di atas menunjukan bahwa kepuasan kerja guru dengan 7 

indikator tersebut dikatakan baik. 

3. Berdasarkan data yang diperoleh hubungan komitmen kerja dengan kepuasan 

kerja guru di SMK Saribuana Makassar, dari hasil perhitungan dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat sebesar 97% . 

B. Implikasi Penelitian 

Penilaian mengenai hubungan komitmen kerja dan kepuasan kerja guru di 

SMK Saribuana Makassar diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. 
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Adapun saran-saran yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah, guru dan 

peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 

Kepala sekolah diharapkan bersedia untuk terus meningkatkan komitmen 

kerja guru melalui tindakan-tindakan yang tepat seperti: menciptakan dan 

memeliharan hubungan yang positif dengan guru. Dengan adanya upaya ini sikap 

guru terhadap kepala sekolah akan menjadi semakin baik yang akan mendukung 

komitmen kerja guru dan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru diharapkan 

kepala sekolah dapat memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi agar 

guru terus termotivasi untuk bekerja dengan baik di sekolah. 

2. Guru 

Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik  sebagai pengajar 

agar upaya peningkatan komitmen kerja guru dan kepuasann kerja guru lebih baik 

sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini hubungan komitmen kerja dengan kepuasan kerja 

guru di SMK Saribunana Makassar memiliki hubungan yang sangat kuat Dan 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari pengaruh komitmen kerja 

dengan kepuasan kerja guru agar hasil penelitiannya menjadi lebih baik sehingga 

mendapatkan kesan yang mampu menarik perhatian bagi para peneliti. 
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