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ABSTRAK 

Nama  : Andi Nur Asnani Nasmin 
Nim   : 20300116071 
Jurusan  : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul   : Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMA Negeri 6 
Makassar 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kepemimpinan demokratis 

kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Makassar, (2) kinerja guru di SMA Negeri 6 
Makassar, (3) pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 
peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar.  

Penelitian ini  adalah penelitian kuantitatif  merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk melihat  pengaruh antara variabel X dan Y dengan menggunakan 
jenis data Ex Post Facto yaitu hasil data yang diperoleh di lapangan. Sampel  
penelitian ini adalah Guru serta Kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Makassar 
berjumlah 35 orang dari 140 Populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan Dokumentasi. Metode penelitian yaitu menggunakan metode 
kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif  dan analisis inferensial.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan kepemimpinan demokratis Kepala 
Sekolah berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 51,43% pada taraf signifikan 
0,5% dan kinerja guru berada pada kategori sedang yaitu sebesar 45,71% pada 
taraf signifikan 0,5%. Hasil analisis inferensial menunjukkan nilai thitung = 27,5816 
> ttabel = 1,692. Artinya HO ditolak Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh 
kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di 
SMA Negeri 6 Makassar. 

Implikasi dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagi kepala sekolah agar dapat 

meningkatkan lagi kepemimpinan demokratis karena semakin baik kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah maka semakin baik pula kineja guru. 2 ) Bagi guru 

agar lebih meningkatkan kinerja diharapkan mempertimbangkan tanggung jawab 

yang dibebankan dengan melihat kemampuan dan keahlian, sehingga mampu 

menghasilkan kinerja yang baik sesuai yang diinginkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu pengalaman belajar dari seorang individu 

agar dapat mengembangkan segala potensi pada dirinya. Pendidikan bisa 

ditempuh melalui formal dan informal itu tergantung kesepakatan dan kemauan 

dari peserta didik. Pada umumnya peserta didik memerlukan seseorang yang bisa 

dijadikan panutan dan teladan yang dapat mengarahkan pada jalan yang diridhoi 

Allah Yang Maha Kuasa, peringatan bagi orang-orang yang mengerti dan dapat 

menjelaskan serta mentaati perintah Allah swt. Maka dari itu utusan Allah swt 

selalu melalui keteladanan para rasul-rasul-Nya menjelaskan berbagai syariat.
1
 

Dalam menempuh pendidikan seorang individu diharapkan mampu memiliki 

bekal, semoga dalam pengembangan metode berfikir agar dapat memecahkan 

suatu masalah dalam ketercapaiannya pada satuan pendidikan yang dimaksud. 

 Berdasarkan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem 

pendidikan nasional (sisdiknas), bahwasanya: 

“Pendidikan Nasionl bertujuan untuk mengembangkan pengembangan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa , berahlak mulia, sehat cakap, berilmu, 
keratif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”.

2
 

                                                             
1
 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat  ( 

Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 260 
2
 Republik Indonesia,Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Cet. V; Jakarta : Sinar Grafika,2013),  h. 3 
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Paragraf di atas dapat menyimpulkan pendidikan yang baik yaitu 

pendidikan yang  mampu merubah pola pikir peserta didik menjadi  berkualitas 

dan mampu bersaing  dalam lembaga kependidikan. 

Di dalam lembaga pendidikan kehadiran seorang Kepala Sekolah yang 

memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. 

Pimpinan  tidak hanya dituntut sebagai motivator dan edukator tetapi juga harus 

berperan sebagai supervisior dan manajer yang dapat menerapkan manajemen 

bermutu. 

Seorang pemimpin juga harus mampu meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik yang mandiri serta memiliki sifat yang mampu memotivasi dengan 

teman sebaya serta bisa jadi contoh untuk menciptakan suasana harmonis, tentram 

dan kondusif dalam bekerja. 

Seorang pemimpin dalam satuan pendidikan yang memiliki perilaku 

positif mampu mendorong  dan mengarahkan serta memotivasi seluruh warga  

yang ada di sekolah agar visi misi dan tujuan dapat terwujud sesuai yang 

diharapkan. 

Kepala sekolah merupakan pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh 

menentukan arah dan tujuan dalam mengelola SDM dan sekolah agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. 

James M. black pada manajemen: a: Guide toh executive command dalam 

Samsudin yang dimaksud dengan kepemimpinan ialah kemampuan menggerakkan 

dan meyakinkan orang lain agar ingin bekerja sama dibawah kepemimpinannya 

sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Indra fachrudi 

mengartikan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan dalam membimbing suatu 

kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan itu.
3
 

                                                             
3
 Sowiyah, kepemimpinan kepala sekolah. (Cet. 1; Yogyakarta:Media Akademi,  2016),  

h. 13 
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya agar mereka 

mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan. 

Kepemimpinan demokratis biasa disebut pemimpin partisipasi, 

kepemimpinan jenis ini merupakan kepemimpin yang menyadari bahwa dirinya 

adalah bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, serta pemimpin yang selalu 

memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk bersama-sama berpartisipasi 

dalam suatu keputusan maupun perencanaan, maka dari itu kepala sekolah ikut 

melibatkan diri secara langsung.
4
 

Dalam Islam Kepemimpinan adalah seorang pemimpin berlandaskan 

Kitabullah dan Sunnahtullah, oleh karena itu  pemimpin yang dianjurkan di dalam 

agama Islam adalah pemimpin yang beriman  dan taat  atas hukum-hukum Allah 

swt agar perintah Allah dapat ditegakkan dan diterapkan. Perintah Allah  swt 

harus  dapat ditegakkan dan diterapkan agar keadilan dan kebenaran  dapat 

dirasakan oleh orang-orang yang tertindas dan terzhalimi. Ada dua hal yang harus 

diperhatikan perihal kepemimpinan dalam surah An-Nisa ayat 59. Pertama: 

kepemimpinan dalam pandangan al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara 

pemimpin dan masyarakat, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia 

dengan Allah swt, atau dengan kata lain Amanah dari Allah swt. Kedua: apabilah 

amanah diabaikan maka kehancuran akan tiba. Mengabaikan adalah menyerahkan 

tanggung jawab kepada seseorang yang tidak wajar memikulnya, karakteristik 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain: bertakwa kepada Allah 

swt, jujur, cerdas, tegas, adil, bertanggung jawab dan senang bermusyawarah. 

 

                                                             
4
 Sowiyah, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. 1; Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 

h. 40 
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 Hal ini senada dengan ayat al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi: 

 

  ٌْ ْْنُ ٍِ سِ  ٍْ اُٗىِٚ الَْْ َٗ هَ  ْ٘ سُ اطَِيْعُ٘ا اىسَّ َٗ  َ
ا اطَِيْعُ٘ا اّللّٰ ْٰٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ٌْ فيِْ   يٰٰٓبيَُّٖبَ اىَّرِيْ ُْ تَْبَشَعْتُ فبَِ

اَ  َّٗ خِسِِۗ ذٰىلَِ خَيْسٌ  ًِ الْْٰ ْ٘ اىْيَ َٗ  ِ
َُ ببِلّلّٰ ْ٘ ُْ ٍِ ٌْ تؤُْ ُْ مُْْتُ هِ اِ ْ٘ سُ اىسَّ َٗ  ِ

ُٓ اِىَٚ اّللّٰ ْٗ ُِ شَيْءٍ فسَُدُّ ََ حْْ

يْلًا  ِٗ
  ࣖتأَْ

  
Terjemahannya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

5
 

 

 Ayat ini menjelaskan menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan 

ketiga setelah ketaatan pada Allah dan rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini 

tidaklah datang dengan lafadz Taatilah karena ketaatan kepada pemimpin 

merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, 

apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah 

maka tidak ada lagi kewajiban dengar taat, pemimpin mempunyai kedudukan 

yang tinggi dalam Islam.  

Di dalam lingkungan sekolah guru sebagai komponen penting yang 

memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Guru 

merupakan teladan dan seorang yang mampu memahami peserta didiknya, dan 

memiliki keahlian menggunakan media pendidikan dan pengajaran.
6
  

Hadirnya guru di tengah masyarakat bisa menjadi rujukan oleh masyarakat 

sekitar. Nilai seorang guru di pandang sebagai penebar cahaya kebenaran dimata 

                                                             
5
 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya  (Jakarta Timur: CV Darus 

Sunnah,2011) h.88 
6
 Kompri, Belajar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Cet, 1;  Yogyakarta: Media 

Akademi, 2017) , h. 75 



5 

 

 
 

masyarakat. Ilmu seorang pendidik (guru), terkhusus guru agama harus 

menanamkan nilai karakter dan membagikan ilmunya kepada masyarakat dan 

orang tua murid bukan hanya di ajarkan kepada peserta didik di sekolah agar nilai 

manfaatnya lebih besar mereka juga perlu pencerahan ilmu tentang tanggung 

jawab mendidik anak yang nantinya harus dipertanggung jawabkan di hadapan 

Allah swt.
7
 

Berkaitan dengan hal ini dalam melakukan program kegiatan dalam 

kepemimpinan demokrasi kepala sekolah harus memiliki kompetensi manajerial 

sosial dalam meningkatkan kinerja guru. Pendidikan hendaknya setiap mengambil 

keputusan yang akan diperlukan harus benar-benar diperhitungkan. Karena semua 

yang hendak dilakukan tersebut akan mendatangkan manfaat di masa yang akan 

datang. 

Dalam hal ini  landasan teologis dalam merenungi, menghitung, 

memikirkan dan mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan sekolah yang 

bermutu, melalui perumusan, pelaksanaan dan evaluasi strategi pendidikan yang 

telah direncanakan. Hal ini sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi 

kegiatan, akan menentukan target-target dan hasil-hasilnya di masa yang 

dilakukan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan tujuan. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kinerja guru merupakan hasil 

kerja guru, yang dikatakan berhasil apabila dapat melibatkan sebagian besar 

peserta didiknya secara aktiv dengan  pelajaran yang telah diberikannya dan 

mampu mengubah perilaku kearah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.  

Peran pemimpin sangatlah penting dalam usaha meningkatkan kinerja 

bawahannya, sebab keberhasilahn suatu lembaga tergantung dari 

kepemimpinannya. Itu adalah kewajiban dari setiap pemimpin agar setiap 

                                                             
7
 Kompri, Belajar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Cet, 1; Yogyakarta: Media 

Akademik, 2017), h. 78  
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bawahannya bisa bekerja sama dalam menyukseskan suatu lembaga ataupun 

sekolah.  

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 6 Makassar pada tgl 24 

September 2021. Menunjukkan adanya penerapan fungsi kepemimpinan 

demokratis dalam hal merenanakan, mengorganisir, mengelola dan mengatur 

seluruh kegiatan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya dan sangat 

berfokus pada membina hubungan dengan guru memberikan motivasi dan 

informasi agar guru bekerja dengan baik namun dalam hal ini bahwasanya 

kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah tersebut belum sepenuhnya meningkat 

karena ada beberapa faktor penghambat yaitu kinerja guru di SMA Negeri 6 

Makassar banyak yang tidak maksimal terhadap pekerjaannya dan juga Terdapat 

sejumlah guru GTT (Tidak Tetap Guru) dan kurangnya partisipasi Kepala Sekolah 

dengan guru dan banyak hal yang belum kondusif seperti  pengadaan fasilitas, 

pelayanan dan pemanfaatan sumber daya yang ada belum maksimal. Dari 

beberapa penghambat tersebut kepala sekolah dan seluruh stakeholder dalam 

usaha meningkatkan kualitas terhadap kinerja guru dan lingkup lainnya. Untuk 

melihat lebih dekat tentang kepemimpinan demokratis kepala sekolah  Mengingat 

pentingnya peran seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja guru maka dari 

itu penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kepemimpinan Demokratis 

Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru  di SMA Negeri 6 

Makassar”. selain itu juga dapat dilihat apakah dengan menerapkan 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru 

dapat memberikan dampak yang siknifikan terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan sekolah dan berusaha meningkatkan mutu terhadap kinerja guru melalui 

pendekatan-pendekatan dengan pemerintah dan masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6 

Makassar? 

2. Bagaimana kinerja guru  di SMA Negeri 6 Makassar? 

3. Apakah kepemimpinan demokratis kepala sekolah berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang akan dicapai oleh sebab itu 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6 

Makassar 

b. Untuk mengetahui kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar 

c. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja Guru di SMA Negeri 6 Makassar 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan 

referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya mampu mengetahui ada 

tidaknya pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 

b. Secara Praktis 

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan 

referensi untuk keperluan penelitian. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam hipotesis ini 

maka dapat dirumuskan untuk di uji kebenarannya tentang pengaruh 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di 

SMA Negeri 6 Makassar. 

Hipotesis merupakan suatu dugaan dari jawaban sementara terhadap 

masalah sebelum adanya bukti. Baik itu berupa dugaan yang menyatakan adanya 

pengaruh ataupun sebaliknya.
8
  

Dalam hal ini, hipotesis yang diajukan untuk menguji data yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Hipotetsis Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dengan 

menerapkan kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6 

Makassar. 

2. Hipotesis alternative (Ha=H1) 

Ada pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 

E. Defenisi Operasional Variabel  

Untuk lebih jelas maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian 

dari beberapa kata yang dianggap penting, seperti kata pengaruh yang berarti 

suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan 

dampak yang ada. Kemudian penerapan yaitu perbuatan menerapkan
9
.Sedangkan 

                                                             
8
 Nyoman Wijana, Biologi Dasar (Cet. 1; Yogyakarta: Innosain, 2015 ), h.  23 

9
Peter Salim Dan Yanny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer(Jakarta;Modern 

English Pers, 2002), h.1959. 
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menurut ahli mengemukakan bahwa penerapan ialah perbuatan mempraktekkan 

suatu teori, metode, dan hal lain untuk menciptakan tujuan tertentu. 

Defenisi Operasional diperlukan untuk menghindari kesalahan penafsiran 

dan maksud dari judul skripsi yang lebih mengarahkan, maka istilah yang terdapat 

dalam judul tersebut penulis mengemukakan beberapa istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan sebagai berikut:   

1. Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah (Variabel X)  

Pemimpin sekolah yang dimaksud kepala sekolah adalah orang yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam 

kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.
10

 

Demokratis ialah gaya kepemimpinan yang menghargai masukan dari 

anggota tim dan rekan kerja, tetapi untuk tanggung jawab keputusan akhir tetap 

ada pada pemimpin tersebut. 

 Kepemimpinan demokratis merupakan pemimpin yang memperbolehkan 

bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan dan membuat 

perencanaan. 
11

 Kepala sekolah merupakan pengelola pendidikan dan berperan 

sebagai pemimpin disuatu sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas 

mengembangkan kinerja bawahannya kearah professional.
12

 

Indikator kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam dunia 

pendidikan selalu melaksanakan tugasnya atas dasar musyawarah, dan unsur-

unsur demokratisnya harus terlihat dalam seluruh tata kehidupan sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru, misalnya: 

                                                             
10

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Cet. VII; Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 88. 

11
 Hasan Hariri, Ridwan, Dedy H. Karwan, Evolusi Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Menuju Kepemimpinan Efektif  (Cet. 1; Yogyakarta:Expert,  2017),  h. 35 
12

 Imam Machali,Noor Hamid, Pengantar Manajemen Pendidikan Islam  (Cet. 1; 

Yogyakarta: Pustaka An Nur, 2017),  h. 194 
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a. Beban kerja ditanggung bersama dan dapat menerima pendapat, kritik, saran, 

Disiplin tapi tidak kaku. 

b. Bawahan dianggap sebagai komponen pelaksana, percaya kepada bawahan 

dengan tetap melakukan pengawasan dan melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan serta komunikasi dua arah. 

c. Memberi kesempatan pada guru untuk mengembangkan inisiatif dan daya 

kreatifnya. 

d. Kepala sekolah Bersifat ramah, dihormati dan dihargai. Dan bijaksana dalam 

pembagian tugas dan tanggung jawab. 

e. Kepala sekolah mampu  menciptakan suasana kekeluargaan yang sehat dan 

menyenangkan memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya sebagai teman 

kerja. 

f. Ada kerjasama dengan guru dan mengutamakan kepentingan bersama 

menganggap keberhasilan yang dicapai sebagai hasil kerja sama dan apabila di 

perlukan menjadi pemimpin yang memberi nasehat dan masukan. 

2. Kinerja Guru (Variabel Y) 

Kinerja Guru merupakan tingkat keberhasilan seorang guru dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya serta membimbing dan meningkatkan prestasi 

peserta didik. 

Adapun indikator untuk mengukur kinerja guru secara individu ada empat 

indikator, yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik 

b. Kompetensi kepribadian 

c. Kompetensi sosial 

d. Kompetensi professional 
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F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil dari acuan yang berkaitan dengan objek dalam 

penelitian ini, sehingga peneliti mengambil dari skripsi sebagai acuan dalam 

kajian pustaka. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang ditulis Oleh Citra Pratiwi dari jurusan pendidikan prasekolah dan 

sekolah dasar fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 

2014 dengan Judul “Pengaruh Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Terhadap kinerja Guru SD Se-Kecamatan Cangkring Kabupaten Sleman”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto 

karena penelitian hanya mengungkap data peristiwa yang sedang berlangsung dan 

perkembangan kejadian itu secara alami memberikan perlakuan terhadap variabel 

yang di teliti. Kesimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu: bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah terhadap kinerja guru sd se- kecamatan cangkringan kabupaten sleman. 

hal tersebut ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 5,848 pada tarif signifikansi 5% 

(thitung>ttabel) yaitu 5.848 > 1,980. Sedangkan koefisien sebesar 0,519 dan 

koefesien determinasi sebesar 0,269. Dengan demikian dapat diartikan kinerja 

guru sd se-kecamatan cangkringan kabupaten sleman 26,9% ditentukan oleh tipe 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah. Selanjutnya 73,1% sisanya ditentukan 

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dapat diartikan 

bahwa mayoritas sebanyak 86 orang (90,5%) responden menyatakan bahwa tipe 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah yang dilakukan kepala sekolah 

tergolong sangat tinggi. Secara keseluruhan kinerja guru sd se-kecamatan 

cangkringan kabupaten sleman tergolong sangat tinggi. Mayoritas sebanyak 73 
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orang (76,8%) menunjukkan indikator kinerja yang sangat tinggi.
13

 Penelitian 

yang dilakukan oleh Citra Pratiwi, memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. persamaannya sama-sama membahas tentang kepemimipinan 

demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru. Perbedaanya peneliti terdahulu 

menekankan pada tipe kemepemimpinan demokratis terhadap kinerja guru. 

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah terhadap peningkatan kinerja guru . 

2. Penelitian yang ditulis oleh Febri Putri Ramadhani dari jurusan manajemen 

pendidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung pada tahun  2018 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Kinerja Guru Di MTS Al-Hikmah 

BandarLampung” ,  Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif penulis 

menggunakan jenis deskripsi, jenis penelitian yang memberikan gambaran atau 

uraian atas suatu keadaan sejerni mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek 

yang diteliti. pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. dapat penulis simpulkan bahwa, (1) Kepala madrasah sudah 

menjalankan tugasnya dan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yaitu mau 

menerima kritik, saran dan pendapatitu sesuai yang diharapkan. (2) Kemudian 

melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan karena menurut kepala 

madrasah setiap akan mengambil suatu keputusan semua guru punya suara dan 

punya hak masing-masing untuk mengeluarakan pendapatnya dan disekolah juga 

punya jenjangnya dalam pengambilan keputusan. (3) Kepala madrasah bersediah 

menolong guru dan karyawan, guru dan karyawan sudah dianggap seperti 

keluarga sendiri jadi selagi kepala madrasah bisa pasti akan ditolong. (4) Dan 

                                                             
13

 Citra Pratiwi, “Pengaruh Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SD Se-Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, ”( Skripsi ) Yogyakarta : 

Fakultas Ilmu Pendidikan , 2014. 
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mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang menyenangkan, karena menurut 

kepala madrasah karena terbiasa bertemu jadi hubungan kekeluargaan itu sendiri 

sudah tercipta dan menjaganya karena kalau suasana kekeluargaan tidak dapat 

dijaga otomatis semuanya akan berbeda dan dilakukan dengan setengah hati jadi 

semuanya dilakukan tanpa adanya tekanan.
14

 Penelitian Febri Putri Ramadhani 

memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni sama-sama 

meneliti tentang kepemimimpinan demokratis. Perbedaannya penelitian Febri 

Putri Ramadhani lebih menekankan gaya kepemimpinan demokratis kepala 

madrasah dalam pengelolaan kinerja guru. Sedangkan penelitian ini memfokuskan 

pada kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru 

. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Athika Candra Sasmy Argani dari jurusan pendidikan 

agama islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga pada tahun 2016 dengan judul” Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI Di 

SMA Negeri 1 Yogyakarta” dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif akan dihasilkan data yang berupa kata-kata, sebagai ciri-ciri 

yang ada dalam penelitian kualitatif. Maka dapat disimpulkan (1) Kepala sekolah 

SMA Negeri 1 Yogyakarta sudah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru SMA 

Negeri 1 Yogyakarta bahwa kepala sekolah menerapkan kepemimpinan 

demokratis dengan baik. Kepala sekolah dapat merangkul semua pihak yang ada 

di sekolah mulai dari komite sekolah, guru, karyawan dan pengawas. Tidak 

membeda-bedakan antara honorer dengan pegawai tetap dalam mendapatkan 
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 Febri Putri Ramadhani, “Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Dalam 

Pengelolaan Kinerja Guru Di MTS Al-HikmahBandarLampung, ” (Skripsi) Bandar Lampung : 

Fakultas Tarbiyah Keguruan, 2018. 
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fasilitas sekolah atau dapat dikatakan tidak ada diskriminasi. (2) Guru pendidikan 

agama Islam di SMA Negeri 1 Yogyakarta menguasai kompetensi profesional. 

Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator-indikator kompetensi profesional 

oleh ketiga guru PAI SMA Negeri 1 Yogyakarta yang telah ditentukan yaitu: 

indikator yang masuk dalam kriteria baik yaitu indikator ke-1, menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola piker keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu; indikator ke-2, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu; indikator ke-3, indikator ke-4, mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; indikator ke-5, 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. (3) 

Penerapan gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dapat meningkatkan 

kompetensi profesional guru PAI yang meliputi indikator-indikator sebagai 

berikut: a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, b) Penguasaan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, c) Kemampuan mengembangkan 

materi pelajaran yang diampu secara kreatif, d) Kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, e) 

Memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk mengembangkan diri 

melalui kebijakan pada diskusi kelompok, diskusi kegiatan, dan kerjasama dengan 

siapa saja yang guru pilih.
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Athika Candra Sasmy Argani, memiliki kesamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini persamaannya sama-sama membahas tentang 

kepemimipinan demokratis kepala sekolah. Namun penelitian Athika Candra 
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 Athika Candra Sasmy Argani, “Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi  Profesional Guru PAI Di SMA Negeri 1 Yogyakarta, ” 

(Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 2016. 
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Sasmy Argani lebih menekankan gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi professional khusus guru PAI. Sedangkan 

penelitian ini memfokuskan pada kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam 

seluruh peningkatan kinerja guru . 

4. Penelitian yang ditulis oleh Atin Kurniatin dari program studi Manajemen 

Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “Gaya Kepemimpinan 

Demokrasi Kepala Sekolah Di SMAN 8 Kabupaten Tangerang” Dalam 

penelitian ini, metode penelitian yang di gunakan adalah melalui metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif .Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten tangerang 

adalah gaya kepemimpinan demokratis, dapat dilihat dari gaya kepala sekolah 

tentang: 1) Sikap kepala sekolah dalam menerima saran, pendapat, dan kritik dari 

bawahan yang sangat terbuka, cukup merespon dan aspresiatif. 2) Mengutamakan 

kerja sama dan kerja tim, kepala sekolah terlebih dahulu menjalin hubungan 

kekeluargaan dengan baik, memberikan tugas berdasarkan struktur organisasi dan 

dengan melihat program tahunan (prota) sekolah. 3) Melakukan koordinasi 

pekerjaan dengan bawahan, kepala sekolah melakukan breafing setiap sebulan 

sekali, serta selalu mengamati kesulitan yang dialami oleh guru. 4) memberikan 

stimulasi kepada bawahhan agar produktif dengan cara memberikan reward, 

pelatihan, workshop, dan promosi. 5) Selalu mengikutsertakan bawahan dalam 

memecahkan masalah. 6) Memberikan informasi tentang tugas dan tanggung 

jawab para bawahan, kepala sekolah menginformasikan melalui rapat dinas atau 

rapat yang lain.
16

 Penelitian Atin Kurniatin memiliki persamaan dengan penelitian 
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  Atin Kurniatin, “Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah di SMAN 8 

Kabupaten Tangerang, ”  (Skripsi), Jakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan, 2014. 
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ini yakni sama-sama membahas mengenai kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah. Namun penelitian Atin Kurniatin lebih memfokuskan pada gaya 

kepemimpinan demokrasi kepala sekolah. Sedangkan penelitian ini memfokuskan 

pada kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja 

guru. 

5. Penelitian yang ditulis oleh Andri Avisha dari program studi hukum ekonomi 

syariah fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Tahun 

2017 dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Di SMAN 1 Bulu”. Penelitian yang penulis lakukan field research 

(penelitian lapangan) pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu dengan metode studi kasus. Berdasarkan semua data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi Di SMAN 1 Bulu, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa: gaya kepemimpinan yang diterapkan Kepala 

Sekolah SMAN 1 Bulu dalam meningkatkan kinerja guru ada 3 yaitu: gaya 

kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otoriter, dan gaya kepemimpinan 

situasional-kontogensi.
17

 Penelitian Andri Avishan memiliki persamaan dengan 

penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah 

dalam peningkatan kinerja guru. Namun penelitian saat ini lebih memfoskan pada 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru. 

6. Penelitian yang ditulis oleh Nina Amelia dari jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung Pada Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Demokratis 

Terhadap Kinerja Guru Di MIN 9 Bandar Lampung”. Ditinjau dari jenisnya 

maka penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
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  Andri Avisha, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru SMAN 1 Bulu, “ (Skripsi), Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2017. 
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yang diporoleh peneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap kinerja guru di min 9 bandar lampung. Hal tersebut dapat dilihat nilai 

fhitung = 0,633, sedangkan ftabel = 4,21 dan diperoleh nilai signifikansi = 0,805 lebih 

besar dari pada 0,05, adapun kriteria ha diterima jika fhit < ftab, ho dengan  = 0,05 

(5%) dengan nilai 0,633 < 4,21. Maka untuk model regresi sederhana ini dapat 

diartikan bahwa ha yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap kinerja guru min 9 bandar lampung diterima, 

konsekuensi ho ditolak. 
18

 Penelitian Nina Amalia memiliki persamaan dan 

perbedaan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang kepemimpinan 

demokratis. Namun penelitian Nina Amalia menekankan pada pengaruh 

kepemimpinan demokratis terhadap kinerja guru. Sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pada kemepimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan 

 Dalam pembahasan tentang kepemimpinan menurut kamus bahasa inggris 

Kepemimpinan ada tiga bagian yang perlu dimengerti yaitu kata Lead yang 

artinya memimpin, Leader artinya seorang pemimpin dan Leadership artinya 

Kepemimpinan.
19

 

Kepemimpinan ialah dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi.
20

Pemimpin pada hakekatnya ialah seseorang yang mempunyai 

pengaruh untuk mendorong orang lain untuk mencapai tujuan.
21

 

Hadari Nawawi megemukakan bahwa kepemimpinan ialah kemampuan 

menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan tindakan-tindakan yang 

terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang 

kegiatan yang dilakukan.
22

 

Dalam hal Kepemimpinan didefinisikan suatu organisasi yang mempunyai 

struktur dengan tatanam yang nantinya akan membuat atau menjadikan seseorang 

yang dapat memimpin dan mengelola organisasinya sebagai panutan yang dapat 
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dihargainya. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang diambil seseorang dalam 

rangka mempraktikkan kepemimpinannya, gaya kepemimpinan bukan sekedar 

bakat sehingga dapat dipraktekkan maupun dipelajari dan dalam penerepannya 

menyesuaikan sesuai situasi yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan 

di sekolah adalah seseorang yang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam 

mengarahkan memerintah segala aktivitas yang ada di sekolah untuk mencapai 

tujuan bersama.
23

 

Menurut Yukl dalam Ilona Kepemimpinan merupakan tindakan seseorang 

dengan sengaja melakukan proses penekanan untuk membimbing orang lain 

dengan cara pembuatan atau penyusunan struktur organisasi ataupun kelompok. 

Pemimpin adalah seorang penguasa dalam organisasi ataupun kelompok yang 

dapat menyarankan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan terlaksananya 

wewenan untuk dapat memerintah dengan ketercapaian mengerjakan 

pekerjaannya.
24

 

Menurut Wibowo, Kepemimpinan pada hakikatnya adalah kekuasaan yang 

dilakukan secara individual dengan kegiatan proses mempengaruhi orang lain 

dapat memotivasi dan mendukung yang dimungkinkan bisa terkontribusi tujuan 

dalam organisasi tercapai.
25

 

Dari pengertian pakar atau ahli di atas disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu proses pemimpin yang dapat menjalin hubungan erat dengan 

bawahannya mempengaruhi orang lain dalam upaya mencapai tujuan tertentu 

pada organisasi atau kelompok. Pemimpin yang diinginkan oleh setiap individual 

yaitu yang mempunyai sifat kejujuran, peramah, memberi inspirasi dan memiliki 
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 Wibowo, perilaku dalam organisasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), h.280-

281 



20 

 

 
 

kompetensi dan dapat dipercaya. Jadi pemimpin menujukkan integritas dengan 

menanam kepercayaan kepada orang lain termasuk ketercapaiannya visi 

kepemimpinan. Maka fokus kepemimpinan masa depan dan bergerak dalam suatu 

arah yang cepat. Visi kepemimpinan adalah suatu pandangan masa depan yang 

terbagi kepada pengikut. 

Dalam Islam Kepemimpinan disebut Khalifah, imam, atau wali. Menurut 

Al Marghani, Khalifa adalah suatu pelaksanaan untuk memimpin di muka bumi 

ini sebagai perintah Allah swt. Pada konteks Khalifa, hal ini senada dengan ayat 

al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi: 

 

إِذۡ قبَهَ زَبُّلَ  دُ فِيٖبَ َٗ َِ ِ يفُۡ ٍَ اْ أتَجَۡعَوُ فِيٖبَ  ٰ٘ٓ  قبَىُ
ٗۖ ئنَِتِ إِِّّي جَبعِوٞ فيِ ٱلۡۡزَۡضِ خَيِيفتَ 

ٰٓ يَٰ ََ ىيِۡ

 َُ ٘ َُ ب لَْ تعَۡيَ ٍَ  ٌُ ّقُدَِّسُ ىلََۖٗ قبَهَ إِِّّيٰٓ أعَۡيَ َٗ دِكَ  َۡ بِّحُ بحَِ ََ ُّ ُِ ّحَۡ َٗ بٰٓءَ  ٍَ فلُِ ٱىدِّ َۡ يَ َٖٗٓ  

 

Terjemahannya : 
“Dan  (Ingatlah) Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat :  Aku 
hendak Menjadikan Seorang Khalifah di bumi. Mereka Berkata : Apakah 
Engkau hendak Menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah 
disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu ? 
Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

26
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu (manusia) memiliki tugas 

masing-masing sebagai khalifah di mukabumi. Khalifah bermakna pengganti, 

pemimpin ataupun penguasa dan akan mempertanggung jawabkan semua 

perbuatannya selaku khalifah di muka bumi ini yang bertugas memakmurkan dan 

membangun bumi ini. Menjadi seorang pemimpin hendaknya selalu bersabar 

dalam menghadapi bawahannya dan seorang khalifah ialah seseorang yang telah 

ditunjuk untuk menjadi pemimpin yang telah diberikan amanat yang besar. 
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2. Karakteristik Kepemimpinan 

Ciri-ciri utama yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin dikutip oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko. Pemimpin menurut Davis dengan ciri utamanya: 

Pemimpin yaitu dalam tingkat kemampuan intelektualnya lebih diatas 

dibandingkan dari beberapa orang yang dipimpinnya atau bawahannya dalam 

kelompok organisasi tersebut. 

1. Kedewasaan, sosial dan hubungan sosial yang halus (Social Maturity and 

breadht) Pemimpin dapat memanajemen kegiatan dan perhatiannya didalam 

mengambil suatu keputusan cenderung mempunyai kegiatan dan perhatian 

yang luas. 

2. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, Pemimpin secara relatif mempunyai 

motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi, mereka bekerja keras lebih 

untuk nilai intrinsik. 

3. Sikap-sikap hubungan manusiawi, sosial seseorang pemimpin yang sangat di 

idamkan oleh para bawahan atau pengikutnya adalah saling pengertian yang 

terjalin antara pemimpin dengan bawahannya.  

Pada kesimpulan uraian diatas bahwa seorang pemimpin yaitu dalam 

tingkat kedewasaan dan kecerdasannya harus lebih tinggi yang dimilikinya serta 

mempunyai motivasi yang luas dengan selalu terdorong untuk dapat lebih 

berprestasi .
27

 

3. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pada satuan lembaga pendidikan,  kehadiran sosok Kepala Sekolah sangat 

penting untuk menunjang keberhasilan setiap aspek yang dinaunginya. Disamping 

keprofesionalannya Kepala Sekolah juga harus mampu menjalankan tanggung 
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jawabnya dan mampu menerapkan keterampilan-keterampilan konseptual, teknisi 

dan manusiawi, mampu memotivasi pegawai, guru dan staf untuk bekerja, serta 

bisa memahami implikasi dari ekonomis, dan perubahan sosial politik terhadap 

sektor pendidikan.
28

  

Wahjosumidjo mendefenisikan bahwa pimimpin pada satuan pendidikan 

itu adalah seorang yang menyandang profesional guru yang dapat diberikan tugas 

untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar. 

Lebih lanjut bahwa sebagai seorang pemimpin disebut kepala sekolah harus 

mampu menjadi figur penengah dan sumber informasi bagi seluruh guru dan 

setiap tata usaha, bahkan menjadi pemberi kebijakan pada satuan organisasi 

pendidikan tersebut.
29

  

Saiful Sagala menyatakan ialah agen berbagai komponen, satuan 

pendidikan ini pemimpin pada sekolah yaitu satuan pendidikan dengan mengatur 

sistem operasi sekolah secara internal serta mengambil kebijakan pendidikan dan 

pengajaran dengan manajemen sekolah, kesiswaan dan sebagainya.
30

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai kepemimpinan  

kepala sekolah ialah kemampuan untuk mempengaruhi bawahan agar dapat 

bekerja atau berpartisipasi dalam pelaksanaan proses pendidikan sehingga tujuan 

atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan target kurikulum yang direncanakan. 

Pimpinan satuan pendidikan memiliki lima fungsi sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab dengan kesejahteraan dan keselamatan serta perkembangan 

peserta didik pada wilayah satuan pendidikan yang dipimpinnya. 

b. Bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan profesi guru 

                                                             
28

 Doni Juni Priansa Dan Rismi Somad, Manajemen Supervise dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.50-51 
29

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan, h.83 
30

 Syaiful Sagala, Human Capital Kepemimpinan Visioner Dan Beberapa Kebijakan 

Pendidikan, (Bandung: AlfaBeta, 2013), h.5 



23 

 

 
 

c. Berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi peserta didik 

dan guru-guru yang mungkin dilakukan melalui pengawas resmi yang lain 

d. Bertanggung jawab mendapatkan bantuan maksimal dari semua instansi pembantu 

e. Bertanggung jawab untuk mempromosikan peserta didik terbaik melalui berbagai 

cara 
31

 

Dari aspek diatas kepemimpinan dalam satuan pendidikan ini adalah 

melaksanakan kepemimpinan pendidikan untuk seluruh warga sekolah. Kegiatan 

yang dilakukan dengan meningkatnya mutualisme dimana seorang pemimpin 

sangat berpengaruh untuk mendorong memotifasi kinerja guru. Guru menjadi 

penentu, sebagai kunci keberhasilan fungsi dan perannya sangat stategis  sangat 

beralasan apabila pengawas professional ditujukan kepada aspek akademik yang 

berupa bantuan untuk memperbaiki proses pendidikan khususnya pembelajaran, 

oleh sebab itu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang harus  supervise 

akademik dilakukan oleh seorang kepala sekolah adalah supervisi akademik sebab 

merupakan kegiatan pengawasan professional yang menitik beratkan pengamatan 

dengan persoalan pada masalah akademik dengan secara  langsung mengadakan 

kegiatan pembelajaran pada lingkungan sekolah yang dilakukan para guru  dengan 

bantuan siswa pada saat proses belajar mengajar.  

4. Tugas dan Peran Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan (Surat 

Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara No.0296; 1996). Tugas-tugas 

Kepala Sekolah kepada guru dalam menjalankan kegiatan pengajaran (proses 

pembelajaran) selain kegiatan manajemen. Ia harus dinamik, mampu menjadi 

inisiator, dinamisator yang baik sehingga tercipta suasana sekolah yang 

                                                             
31

 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan kepemimpinan pendidikan islam, (Cet. 

1;Bandung:PT Refika Aditama,2008), h. 34 



24 

 

 
 

mendorong guru, peserta didik, tenaga administrasi mencapai prestasi yang 

tinggi.
32

Adapun tugas kepala sekolah yang diatur dengan kepmendikbud No. 

0489/U/1992 untuk SMA dan Kepmendikbud No. 054/U/1993 untuk SLTP 

misalnya, seorang kepala sekolah mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan  

b. Membina kesiswaan 

c. Melaksanakan bimbingan dan peniliaian bagi guru dan tenaga kependidikan 

lainnya 

d. Menyelenggarakan administrasi sekolah  

e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana  

f. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua 

dan/masyarakat.
33

 

Menurut Terry dalam Muhammad Arsyad ada sepulu hal tugas 

kepemimpinan yaitu: 

1) Menetapkan visi dan misi 

2) Menetapkan nilai 

3) Menumbuhkan nilai 

4) Memotivasi 

5) Mengelola 

6) Mencapai kesatuan kerja 

7) Memberi penjelasan 

8) Simbol pelayanan 
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9) Perwakilan kelompok 

10) Pembaharuaan.
34

 

Menurut Wiliam dan Drake dalam Supardi ada lima belas jenis tugas 

administrasi dan tanggung jawab  Kepala Sekolah sebagai berikut : 

1) Manajemen Keuangan 

2) Bajet –Program Reguler 

3) Fasilitas Fisik 

4) Perlengkapan dan Peralatan 

5) Personel Staf Administrasi 

6) Pengembangan Profesional Staf Administrasi 

7) Keuangan Peserta Didik 

8) Pengembangan Profesional Staf  

9) Pertumbuhan dan Pengembangan Peserta Didik 

10) Kegiatan Peserta Didik 

11) Pengembangan Kurikulum 

12) Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran 

13) Peningkatan Sarana dan Prasarana 

14) Hubungan Masyarakat 

15) Akuntabilitas Teknologi Pengajaran
35

 

Dari lima belas tugas Kepala Sekolah di atas, William dan Drake dalam 

Supardi mengatakan bahwa: prioritas utama tugas Kepala Sekolah adalah 

mengembangkan profesional jajarannya, peserta didik, kegiatan peserta didik, 

kurikulum, peningkatan pembelajaran, pemanfaatan sumber daya, hubungan 
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masyarakat. Hubungan sekolah dan akuntabilitas dalam teknologi dan 

pembelajaran. Dengan lima prioritas tugas ini, Kepala Sekolah dapat 

mengembangkan sekolah dan staf untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

mencapai mutu output yang dikehendaki.
36

 

Menurut Lunenberg dan Orstein  dalam Slamet Lestari , secara garis besar 

pemimpin pendidikan memiliki tiga peran utama : bidang kepemimpinan, 

manajerial, dan kurikulum pengajaran.  

Kepala Sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. 

Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi 

pengertian, dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. 

Sukses siswa disoroti dan kolegialitas menyebar keseluruh bagian sekolah. Moril 

tinggi, kepedulian, dan memiliki komitmen. 

Kepala Sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok, internal 

dan eksternal sekolah. Kelompok internal seperti:(a) Pengawas dan pengelola 

pendidikan pusat, (b) Dewan sekolah, (c) Teman sejawat, (d) Orang tua, (e) 

Masyarakat sekitar, (e) Guru, (f) Siswa,  Kelompok eksternal seperti; profesor, 

konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Kepala Sekolah yang efektif perlu 

percaya pada kemampuan diri dan mampu mensinergikan persepsi, harapan, 

maupun kemampuaan berbagai kelompok tersebut dapat memberi dukungan 

terhadap kemajuan sekolah. 

5. Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukan oleh pemimpin 

dalam mempengaruhi orang lain. Pola perilaku tersebut bisa dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor seperti nili-nilai, asumsi persepsi, harapan, maupun sikap yang 

ada dalam diri pemimpin. Berbagai penelitian tentang gaya kepemimpinan yang 

dilakukan para ahli mendasarkan pada asumsi bahwa pola perilaku tertentu 

pemimpin dalam mempengaruhi bawahan ikut menentukan efektivitasnya dalam 

pemimpin.
37

 

Menurut Nawawi  gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang 

dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap 

dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. kepemimpinan demokratis 

berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efesien kepada para 

pengikutnya.Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 

penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama 

yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokrasi ini bukan terletak pada person atau 

individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari 

setiap warga kelompok.
38

 

Menurut Murray dalam Josua Tarigan gaya kepemimpinan partisipatif 

(Demokratis) ialah gaya kepemimpinan yang menghargai masukan dari anggota 

tim dan rekan kerja, tetapi untuk tanggung jawab keputusan akhir tetap ada pada 

pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan demokratis ini meningkatkan semangat 

kertas karyawan, karena mereka di beri kesempatan untuk berkontribusi didalam 

pengambilan sebuh keputusan. Kesulitan pemimpin yang menganut gaya 

kepemimpinan ini adalah saat dibutuhkannya keputusan dengan waktu yang 

pendek.
39
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Dalam gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dimana dalam 

sebuah pengambilan keputusan seorang pemimpin selalu mengikut sertakan 

seluruh bawahannya. Kepala sekolah selalu bersifat menghargai pendapat maupun 

kreativitas guru dan bawahannya yang lain. Sehingga para guru dan bawahannya 

merasa turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan dan 

pengajaran di sekolah.  

Kepemimpinan demokratis  dalam dunia pendidikan selalu melaksanakan 

tugasnya atas dasar musyawarah, dan unsur-unsur demokratisnya harus terlihat 

dalam seluruh tata kehidupan sekolah, misalnya (1) Setiap guru yang mempunyai 

perbedaan individu  dengan piinannya berperan menghargai dan menyatukan (2) 

Selaku pimpinan di  sekolah menciptakan situasi dalam kelompok yang saling 

menghargai dan saling menghormati (3) Pimpinan di sekolah selalu menghargai 

dalam setiap pemikiran individu guru ataupun bawahannya yang bertentangan 

dengan pendapat sendiri (4) Kebebasan individu oleh guru disekolah 

seharusnyalah sebagai pimpinan tertinggi disekolah dengan hal ini disebut kepala 

sekolah dapat menerima masukan untuk pertimbangan.
40

 

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan  kepemimpinan 

demokratis itu pola perilaku yang ditunjukakan oleh pemimpin dalam 

mempengaruhi orang lain bahwa ikut menentukan efesien kepada para 

bawahannya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 

penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama 

yang baik dalam dunia pendidikan selalu melaksanakan tugasnya atas dasar 

musyawarah yang harus terlihat dalam seluruh tata kehidupan sekolah.Misalnya, 

setiap guru yang mempunyai perbedaan individu dengan pimpinannya berperan 

menghargai dan menyatukan. 
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6. Ciri-Ciri Kepemimpinan Demokratis 

  Kartini Kartono menyatakan bahwa pemimpin yang demokratis tidak 

pernah memberikan perintah tanpa menjelaskan pentingnya masalah, serta 

menerangkan secara rinci semua detail pelaksanaannya. Pemimpin juga 

mendiskusikan semua masalah dengan kelompoknya. Ia memperlakukan orang-

orang yang dipimpinnya sebagai teman kerja. Informasi mengenai kemajuan 

organisasi selalu diberikan, serta menjelaskan rencana dan kemungkinan bagi 

perkembangan masa mendatang. Dengan begitu semua anggota mengetahui apa 

yang harus diperbuat setiap hari dan untuk apa mereka melakukannya. Selain itu 

pemimpin demokratis juga mampu menciptakan iklim psikis yang dapat 

memberikan sekuritas emosional, agar setiap orang dapat bertingkah laku positif 

dan jujur. Dalam kepemimpinan demokratis ada penekanan pada disiplin diri, dari 

kelompok untuk kelompok. Delegasi otoritas dalam iklim demokratis bukan 

berarti kekuasaan pemimpin dianggap hilang, tetapi justru memperkuat posisi 

pemimpin karena didukung oleh semua anggota. Pemimpin mampu mewujudkan 

pikiran dan aspirasi dari anggota dalam perbuatan nyata. Semua permasalahan 

dihadapi dan dipecahkan secara bersama-sama. Pemimpin juga mengutamakan 

kerja kelompok untuk tujuan: 

a. Pemupukan gairah kerja, 

b. Peningkatan produktivitas,  

c. Peningkatan moral, dan  

d. Usaha perbaikan kondisi sosial pada umumnya.
41
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Kartini Kartono menyatakan bahwa biasanya kepemimpinan demokratis 

berlangsung mantap dengan gejala-gejala sebagai berikut.  

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan lancar, sekalipun 

pemimpin tersebut tidak ada di kantor.  

b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah dan masing-masing orang 

menyadari tugas serta kewajibannya sehingga mereka merasa senang, puas, 

pasti, dan rasa aman dalam melaksanakan setiap tugas kewajibannya.  

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya.  

d. Pemimpin berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat dinamisme dan 

kerja sama demi pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok 

dengan jiwa kelompok dan situasinya. 
42

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sudarwan Danim adapun ciri-ciri 

kepemimpinan demokratis antara lain: 

a. Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama,  

b. Pimpinan menganggap bawahan sebagai komponen pelaksana, dan secara 

integral harus diberi tugas dan tanggung jawab,  

c. Disiplin, tetapi tidak kaku, jika ada masalah diselesaikan bersama,  

d. Memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan dengan tidak 

melepaskan tanggung jawab pengawasan, dan  

e. Komunikasi bersifat terbuka dan dua arah.
43

 

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pemimpin yang demokratis 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 

a. Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari anggapan bahwa manusia 

merupakan mahkluk yang paling mulia di dunia.  
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b. Senang menerima saran, pendapat dan kritik dari bawahan. 

c. Mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan.  

d. Memberikan kebebasan kepada bawahan tetapi juga tetap membimbingnya.
44

 

 Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan ciri-ciri 

kepemimpinan demokrati dan dijadikan Indikator Kepemimpinan Demokratis 

Berdasarkan teori di atas, Peneliti mengembangkan indikator kepemimpinan 

demokratis sebagai berikut. 

a. Beban kerja ditanggung bersama dan dapat menerima pendapat, kritik, saran, 

Disiplin tapi tidak kaku. 

b. Bawahan dianggap sebagai komponen pelaksana, percaya kepada bawahan 

dengan tetap melakukan pengawasan dan melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan serta komunikasi dua arah. 

c. Memberi kesempatan pada guru untuk mengembangkan inisiatif dan daya 

kreatifnya. 

d. Kepala sekolah bersifat ramah, dihormati dan dihargai. Dan bijaksana dalam 

pembagian tugas dan tanggung jawab. 

e. Kepala sekolah mampu  menciptakan suasana kekeluargaan yang sehat dan 

menyenangkan memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya sebagai teman 

kerja. 

f. Ada kerjasama dengan guru dan mengutamakan kepentingan bersama 

menganggap keberhasilan yang dicapai sebagai hasil kerja sama dan apabila di 

perlukan menjadi pemimpin yang memberi nasehat dan masukan. 

Berdasarkan ciri-ciri yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin 

dengan tipe ini biasanya dihormati dan disegani, karena mampu mengembangkan, 

memelihara, dan menjaga kewibawaan, dengan dasar hubungan manusiawi yang 
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efektif. Pemimpin memperbolehkan bawahannya untuk mengembangkan 

kreativitas dan daya inovasi yang mereka miliki. Apabila kreativitas dan inovasi 

yang dihasilkan tersebut justru membuat timbulnya masalah, maka pemimpin 

akan menegur bawahan dan meluruskan kesalahan penyebab terjadinya masalah 

tersebut. Dengan begitu diharapkan bawahan tidak melakukan kesalahan yang 

sama dan menjadi lebih bertanggung jawab.  

B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu performence 

berasal dari kata to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. 

Perfomance berarti prestasi kerja, pencapaian kerja yang dihasilkan.
45

 Dalam 

kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja.
46

 

Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan pegawai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Indikator 

menurut yang digunakan adalah:kuantitas kerja,kualitas kerja,dan ketepatan 

waktu.
47

 

Pedoman-pedoman untuk pengembangan kinerja penilaian menurut 

Simamora sebagai berikut: 

a. Menentukan terlebih dahulu kriteria sebelum memilih teknik penilaian. 

b. Jangan menganggap bahwa kinerja tidak dapat ditentukan atau diukur. 
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c. Memperhatikan pengetahuan dalam pribadi dan keahlian-keahlian serta 

kriteria kinerja. 

d. Memperhatikan perilaku dan hasil kerja. 

e. Mempertimbangkan setiap aspek pekerjaan. 

f. Mengkombinasikan kriteria yang kurang penting tetapi berhubungan ke dalam 

suatu kriteria tunggal. 

g. Menyimpan data mengenai reliabilitas dan validitas kriteria. 

h. Meninjau dan mengembangkan kriteria atas basis yang berkesinambungan. 

i. Menggunakan kriteria dalam program-program sumber daya manusia lainnya. 

j. Menyeleksi kriteria yang dapat diamati dan dapat diukur.
48

 

Menurut Supardi kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam sesuatu 

periode tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya 

standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.
49

 

Sementara itu menurut Wirawan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
50

Sedangkan menurut Sulistiyani dan 

Rosida menyatakan bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan, yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
51

 

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di 

lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, hasil kerja yang dicapai 
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seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.
52

 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan suatu capaian seseorang ataupun 

keberhasilan sekelompok orang dalam menjalankan kewajiban dan tanggung 

jawabnya dalam kemampuan untuk mencapi tujuan ataupun standar yang telah di 

tetapkan. Adapun ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari fungsi 

pekerjaan atau kegiatan tertentu yang didalamnya terdiri dari tiga aspek:1) 

Kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, 2) Kejelasan 

hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi, 3) Dan kejelasan waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan 

dapat terwujud. Menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan.
53

 Kinerja dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya 

manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerjaan. Banyak sekali 

faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia dalam menjalankan 

kinerjanya. Terdapat faktor yang berasal dari dalam diri sumber daya manusia 

sendiri maupun dari luar dirinya. Setiap pekerjaan mempunyai kemampuan 

berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan 

pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerjaan juga 

mempunyai kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi 

kinerjanya.
54

 Kemampuan seseorang merupakan ukuran pertama dalam 

meningkatkan kinerja yang ditujukan dari hasil kerjanya. Artinya mampu atau 

tidaknya seseorang melaksanakan pekerjaannya yang akan menentukan 
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kinerjanya. Selanjutnya kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung 

jawabnya terhadap pekerjaannya. 

Guru sebagai tenaga professional di bidang kependidikan, memiliki 

keinginan untuk menemukan kepuasan kerja dalam melaksanakaan tugas 

kependidikan dan keguruannya. Kepuasan kerja guru erat kaitannya dengan 

kinerja guru. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja guru, semakin baik pula 

kinerjanya. Sebaliknya semakin rendah kepuasan kerja guru, semakin rendah juga 

kinerjanya. Bahkan tidak jarang, karena tidak puas dalam bekeraja, guru sering 

absen, mudah marah-marah kepada siswa, mengajar tanpa persiapan bahkan sulit 

untuk diatur.
55

 

Di dalam kelompok satuan pendidikan untuk menguasai yang diajarkan  

oleh guru seharusnyalah dapat memiliki sifat rasa ingin mengetahui dan begitupun 

sebaliknya guru menampilkan keseriusannya dalam memberikan materi kepada 

siswanya. Diharapkan seorang guru dapat memberikan teladan yang baik kepada 

siswanya. Misalnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya,Athiyah Al-Abrasyi 

dalam kitab At-Tarbiyatul Islamiyyah wa falasafatuha, An-Nahlawi dalam kitab “ 

At- Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibuha”, dan masih banyak lagi. Dari berbagai 

pendapat para ahli dapat dirumuskan bahwa seseorang pendidik/guru menurut 

ajaran Islam itu haruslah:  

1. Seorang guru harus berjiwa rabbani, seorang guru dituntut untuk senantiasa 

menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, bersungguh-sungguh berpegang 

pada wahyu-Nya, mengikuti syariat-Nya, taat dan mengabdi kepada-Nya, serta 

mengetahui pula sifat-sifat yang melekat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Seorang guru harus memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan 

mendapatkan materi dalam tugasnya melainkan karena mengharapkan keridhaan 
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Allah swt. Hal ini senada dengan ayat al-Quran dalam surah Yasin  ayat 21 yang 

berbunyi: 

 

 َۡ ِ لَّْ يَ ٍَ َُ   َ ٱتَّبعُِ٘اْ  تدَُٗ ٖۡ ٍُّ  ٌُٕ َٗ ا  ٌۡ أجَۡس   ٕٔينُُ
Terjemahannya: 

 “Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah 
orang-orang yang meminta petunjuk”

56
 

 

Bukan berarti seorang guru harus hidup miskin dan sensara melainkan 

boleh memiliki kekayaan.bukan juga seorang guru tidak boleh menerima 

pemberian upah karena jasanya dalam mengajar akan tetapi semua ini jangan 

diniatkan sedari awal hanya semata-mata niat mengajarnya karena Allah swt. 

Dengan niat demikian maka InsyaAllah dalam pengajarannya akan berkah dan 

dilaksanakan dengan niat baik, dalam keadaan ada uang ataupun tidak. 

2. Seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang baik, 

seorang guru harus bersih tubuhnya jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwa, 

terhindar dari dosa besar, pamer dengki, permusuhan dan sifat-sifat lainnya yang 

tercela menurut agama Islam.  

3. Seorang guru harus memiliki sifat iklas dalam melaksanakan tugasnya, kejujuran 

dan keikhlasan seorang guru dalam pekerjaannya adalah jalan terbaik kearah 

suksesnya dalam tugas dan kesuksesan siswanya. Seorang guru yang sesuai antara 

kata dan perbuatannya melakukan apa yang ia ucapkan dan tidak malu 

mengatakan “tidak tahu” apabila ia memang benar tidak tahu. Jadi tidak ada 

berdusta ataupun mengarang karena hal tersebut dapat menyesatkan siswa. 

4. Tetap terus belajar, tidak hanya bagi peserta didik seorang guru dituntut untuk 

tetap terus menerus meningkatkan pengetahuannya, khususnya ilmu-ilmu yang 

diajarkan. 
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5. Seorang guru harus memiliki sifat pemaaf terhadap peserta didiknya, ia sanggup 

memahami diri, menahan amarah, lapang dada dan hati, banyak sabar, seorang 

guru harus pandai menyembunyikan kemarahannya, menampakkan kesabaran, 

hormat, lemah lembut, penyayang dan tabah dalam mencapai suatu keinginan. 

Selain itu seorang guru harus memiliki kepribadian dan harga diri. Dalam 

hubungan guru dan peserta didik harus menjaga kehormatan dan menghindari hal 

yang hina dan rendah, menahan diri dari sesuatu yang buruk, tidak membuat 

keributan serta tidak berteriak memaksa meminta dihormati. Selain itu seorang 

guru harus dapat bermartabat dan berakhlak mulia. 

6. Sebagai seorang guru harus memiliki sifat pandai menempatkan dirinya. Dengan 

sifat ini seorang guru harus mencintai peserta didiknya seperti anaknya sendiri dan 

memikirkan keadaan peserta didik seperti memikiran anaknya. Mencintai dan 

menyayangi peserta didik yang bukan anak kandung sendiri adalah merupakan 

pekerjaan yang secara psikologi cukup berat. Akan tetapi, apabila hal tersebut 

dapat dilakukan maka sesungguhnya dialah orang tua yang suci dan orang tua 

yang teladan. Dengan cara demikian seorang peserta didik dan rasa cinta dan 

sayang pula akan mematuhi segala ajaran yang di berikan oleh guru. 

7. Gemar bermusyawarah, ialah salah satu kunci untuk mencapai kebenaran. Untuk 

itu, setiap orang yang berkecimpung didunia pendidikan apalagi seorang guru 

dituntut untuk gemar bermusyawarah. 

8. Seorang guru harus memiliki sifat yang mengetahui bakat, tabiat dan watak 

peserta didiknya, dengan pengetahuan tersebut maka seorang guru tidak akan 

salah dalam mengalihkan peserta didiknya. Pemahaman yang mendalam terdapat 

tabiat dan bakat para peserta didik. Oleh sebab itu sebelum seorang peserta didik 

diberikan pada ajaran tertentu, ia harus dites terlebih dahulu termasuk didalamnya 

tes bakat dan wataknya. Seorang guru diharuskan berpengetahuan yang cukup 
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tentang kesediaan dan tabiat anak-anaknya serta memperhatikan dengan seksama 

pada waktu kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Dengan seiring 

berjalannya waktu guru dapat memilihkan mata pelajaran yang cocok bagi anak 

sesuai tabiat dan kecerdasannya. 

9. Seorang guru dapat memiliki sifat  menguasai bidang studi yang ia ajarkan. 

Dengan demikian seorang guru dapat menguasai mata pelajaran yang diberikan 

serta ilmu pengetahuan yang dikuasai sehingga pelajaran tidak bersifat dangkal.
57

 

Dari penjelasan diatas bila hal ini dijadikan pedoman dan diamalkan Insya 

Allah ilmu yang di ajarkan barokah dan bermanfaat dunia akhirat. 

Menurut UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang: 

Guru dan Dosen “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah”.  

Surya dalam Buku Supardi mengatakan guru merupakan penentu 

keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional, 

instruksional, dan eksperensial. Peningkatan terhadap kinerja guru sendiri melalui 

motivasi yang dimilikinya maupun pihak kepala sekolah melalui pembinaan-

pembinaan.
58

 

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan kinerja guru merupakan 

kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran disekolah 

dan sekaligus sebagai  tanggung jawab atas peserta didik yang bimbingannya 

dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Maka dari itu kinerja guru 

ialah hasil dari proses maupun kemampuan dari seseorang tenaga pendidik yang 

telah dibuktikan dengan yang disebut aplikasi kerja guru dalam wujud nyata, yaitu 
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pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tenaga pendidik dalam tugas 

keguruan. Berdasarkan Pembahasan kinerja guru,  

Hal ini senada dengan ayat al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 105 

menggambarkan kinerja yang berbunyi: 

 

ٌِ ٱىۡغَيۡبِ  يِ ٰٚ عَٰ َُ إِىَ ٗ سَتسَُدُّ َٗ  َُٗۖ ُْ٘ ٍِ ؤۡ َُ ٱىۡ َٗ زَسُ٘ىُُٔۥ  َٗ  ٌۡ ينَُ ََ ُ عَ يسََٙ ٱللَّّ ََ يُ٘اْ فَ ََ قوُِ ٱعۡ َٗ

 َُ يُ٘ ََ ٌۡ تعَۡ ب مُْتُ ََ دَةِ فيَُْبَِّئنٌُُ بِ َٰٖ ٱىشَّ َٗٔٓ١  

Terjemahannya: 

”Dan katankanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya serta orang-orang mukmin dan kamu , dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.(Q.S At-Taubah :9/105)

59
 

Berdasarkan ayat tersebut ialah merujuk kepada kesungguhan dan 

keterikatan antara kerja dan kinerjanya saat bekerja. Seseorang yang memiliki 

pekerjaan selalu mendapat pengawasan atas apa yang ia kerjakan kesungguhan 

dan motivasi dalam bekerja itu terletak pada beberapa aspek yang dapat 

menunjang. 

Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ialah: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Konpetensi pedagogik ialah kemampuan pemahaman guru terhadap 

peserta didik, perancanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

2. Kompetensi Kepribadian  
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Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang 

tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan beribawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, Orang Tua/wali 

peserta didik, dan Masyarakat sekitar. 

 

4.  Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu 

yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya baik penguasaan 

teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik psikologis, keterampilan 

perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar 

mengajar.
60

 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, Dalam praktiknya 

tidak selamanya bahwa kinerja bawahan dalam kodisi seperti yang diinginkan 

baik oleh bawahan itu sendiri ataupun organisasi. Banyak kendala yang dapat 

mempengaruhi kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja individu, ada 

baiknya seseorang pemimpin harus terlebih dahulu mengkaji faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja bawahannya. Faktor tersebut ada 5 yaitu: 

lingkungan, prilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kerja, umpan balik dan 

administrasi pengumpahan. Sedangkan Kopelman mengatakan bahwa kinerja 

organisasi ditentukan oleh empat faktor antara lain yaitu lingkungan, karakteristik 

individu, karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan. 
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2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru 

a. Efektifitas dan Efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa tercapai, kita boleh mengatakan 

bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang 

tidak dicari kegiatan menilai yang sangat penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien sebaliknya, 

bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau dianggap remeh maka kegiatan 

tersebut efisien. 

b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu 

organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang 

lain untuk melakukan suatu pelaksanaan kegiatan kerja sesuai dengan 

konstribusinya. Perintah tersebut menyampaikan apa yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

c. Disiplin  

Disiplin ialah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin 

bawahan adalah suatu kegiatan bawahan yang bersangkutan dalam menghormati 

perjanjian kerja dengan organisasi atau lembaga dimana dia berkerja. 

d. Inisiatif 

Inisiatif ialah berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk gagasan suatu ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 

tujuan organisasi.
61

 

Dalam sebuah organisasi sekolah/madrasah setiap guru memiliki karakter 

dan kinerja yang berbeda-beda, untuk itu kepala sekolah harus dapat memahami 

setiap perbedaan-perbedaan tersebut dan mengupayakan agar kinerja guru dapat 

                                                             
61

Prawirosentoso,  Suryadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: BPFF, 1999), 

hal. 27. 



42 

 

 
 

maksimal. Menurut Malthis & Jackson, Ada tiga faktor yang memengaruhi 

kinerja bawahan yaitu faktor kemampuan yang berkaitan dengan bakat dan minat 

yang dimiliki oleh seseorang. Faktor usaha yang dilakukan seseorang dikontribusi 

oleh masalah sumber daya manusia, seperti motivasi, insensif, dan rancangan 

pekerjaan. Selanjutnya faktor dukungan organisasi meliputi pelatihan, peralatan 

yang disediakan, mengetahui tingkat harapan, dan keadaan tim yang produktif. 

Kinerja individu akan berjalan dengan lancar apabila ketiga komponen tersebut 

dimiliki oleh seseorang, namun apabila salah satu diantara ada yang hilang maka 

kinerja tidak akan berjalan dengan baik.
62

 

Menurut Anwar Prabu faktor yang memengruhi kinerja guru adalah faktor 

kemampuan dan faktor motivasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan realiti artinya seorang guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja 

yang diharapkan. 

Oleh karena bawahan perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat 

membantu dalam efektivitas suatu Pembelajaran. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 
63
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Maisah mengemukakan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik guru (personal/individu) atau SDM dan faktor ekstrinsik, yaitu 

kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Uraian dari faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap 

individu guru. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam 

memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada guru. 

3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesame anggota tim, kekompakan, 

dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh 

pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam 

organisasi (sekolah). 

5. Faktor kontektual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal.
64

 

Supardi menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ada 

tiga kelompok, yaitu:  

a. Faktor individu, yaitu meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, jenis kelamin. 

b. Faktor organisasi, yang meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur, desain pekerjaan. 

c. Faktor psikologi, yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, 

motivasi.
65
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Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kinerja Guru sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik individu yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, motivasi, kepercayaan, nilai-nilai, serta sikap. Karakteristik individu 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi yang terdiri atas imbalan, 

penetapan tujuan, seleksi, latihan dan pengembangan, kepemimpinan, dan struktur 

organisasi. Begitu pula dengan karakteristik pekerjaan yang terdiri atas penilaian 

pekerjaan, umpan balik prestasi, desain pekerjaan dan struktur organisasi.
66

 

3. Karakteristik Kinerja Guru 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi    

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi 

c. Memiliki tujuan yang realisitis 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan 

tujuannya 

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang kongkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukanya 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.
67

 

Adapun indikator untuk mengukur kinerja  secara individu ada lima, yaitu:  

1. Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari presepsi bawahan terhadap kualitas pekerjaan 

yang diperoleh serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

bawahan tersebut. 
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2. Kuantitas  

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu. 

Ketepatan merupakan tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan dalam 

waktu awal yang sudah dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang sudah tersedia untuk aktivitas lain. 

 

 

 

4. Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan buku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan 

hasil dari setiap unit dalam menggunakan sumber daya. 

5. Kemandirian. 

Kemandirian merupakan tingkat seorang bawahan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana bawahan mempunyai komitmen kerja dengan instansi lembaga dan 

tanggung jawab bawahan terhadap kantor.
68
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis data penelitian yang digunakan adalah ex post facto yaitu penelitian 

yang hanya menggambarkan data berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan 

tanpa memberikan perlakuan terhadap responden
69

 Sugiyono mengemukakan 

bahwa penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian mencoba melihat ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.
70

 

Metode analisis data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif mengelola fakta-fakta sebagai angka-angka yang 

didistribusikan di dalam rumusan-rumusan tertentu dan dihitung berdasarkan 

hipotesis yang telah ada.
71

 Penelitian jenis ini adalah penelitian ilmiah yang 

menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk angka, metode ini sering disebut 

sebagai metode positivistic karena berlandas pada filsafat positivisme. Metode ini 

sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit 

emperis, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut 

metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 

berbagai iptek baru. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data 
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penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 
72

 Dalam arti 

bahwa penulis mengumpulkan data dengan terlebih dahulu konsep sebagai 

variabel-variabel yang berhubungan, yang berasal dari berbagai teori yang dipilih 

oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan berbagai 

indikatornya, berdasarkan indikator tersebut dirancang instrument, pilihan. 

Jawaban dan skornya. data tersebut bersifat struktur sebab ragam data yang 

diperoleh dari sumbernya cenderung pola yang sama sehingga mudah diolah, 

dibaca, dan dianalisa peneliti. 

Menurut Kuncoro dalam Lijan Poltak Sinambela metode kuantitatif adalah 

pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. 

Meskipun demikian penggunaan kuantitatif bukanlah hanya digunakan dalam 

sektor ekonomi saja, akan tetapi juga dalam sektor yang menggunakan telaah dan 

analisis kuantitatif. Mengingat pendekatan kuantitatif beranjak dari pendekatan 

dedukatif, maka pendekatan ini haruslah dilengkapi dengan teori.
73

  

Dengan demikian penelitian ini kuantitatif yang lebih berdasarkan pada 

data yang dapat dihitung untuk menafsirkan kuantitatif. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian deskriptif kuantitatif biasa disebut survei di mana metode ini 

selain menggambarkan fenomena juga berusaha menggambarkan hubungan, 

Menguji hipotesis, memprediksi serta melihat implikasinya.
74

 Gambaran sifat 

suatu yang berlangsung dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu dengan 

data yang dianggap dihitung atau dinyatakan dengan angka-angka. penelitian 

deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
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mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.
75

 

2.  Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini mengambil objek penelitian di SMA Negeri 6 

Makassar , Tepatnya di jalan Prof. Dr.Ir.Sutami No.4, Bira, Kec.Tamalanrea, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh 

peneliti. Sedangkan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi disebut sampel penelitian
76

 

Populasi adalah kelompok besar yang terdiri dari individu-individu di 

mana hasil penelitian akan berlaku. Sampel merupakan kelompok subjek yang 

dipilih dari populasi. Sampel dipilih dengan cara yang benar akan memungkinkan 

generalisasi hasilnya pada populasi dengan tingkat kesalahan yang kecil.
77

 

Menurut Suharsimi Arkunto populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf, dan siswa 

yang terdiri dari 140 orang yang masing-masing memiliki fungsi, kualitas dan 

karakteristik yang berbeda-beda. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Populasi
78

 

NO GURU MATA 

PELAJARAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 KEPALA SEKOLAH 1 - 1 

2 GURU 23 31 54 

3 STAF  6 6 12 

4 SISWA IPA.I 8 28 36 

SISWA IPA.II 18 19 37 

JUMLAH 49 77 140 

Sumber Data :Operator Tata Usaha Tgl 24-9-2021 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono dengan sampel dimaksudkan yaitu sampel bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
79

 

Dalam suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan, faktor utama yang 

harus diperhatikan adalah populasi yang menyangkut secara keselurahan dari pada 

objek yang akan diteliti dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian ini 

yaitu 140 orang di SMA Negeri  6 Makassar. Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Kemudian untuk menentukan yang harus diambil dalam 

suatu populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikonto, bila subyek dari populasi 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, tetapi subyeknya lebih dari jumlah 

tersebut, maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
80
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Berpijak pada pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah 25% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 

100 yaitu 140. Berarti 140 X 25% = 35, jadi sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 35 orang  . 

Untuk itu teknik penarikan sampel yang diambil dalam penelitian ini  

adalah sampling purposive dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang dilakukan peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri ataupun sifat 

populasi. Dan ditentukan dari seluruh jumlah populasi maka peneliti menentukan 

sampel ialah Kepala Sekolah dan beberapa Guru SMA Negeri 6 Makassar hingga 

jumlah sampel yang telah ditentukan tercapai dengan jumlah 35  orang. 

Purposive Sampling (Pengambilan Sampel Berdasarkan Pertimbangan) 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan 

penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang 

yang ahli makanan. Penelitian tentang kondisi sosial politik di sebuah daerah, 

maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Penelitian tentang 

pertumbuhan ekonomi, maka sampel yang menjadi sumber datanya adalah ahli 

ekonomi. Penelitan tentang kebijakan pendidikan, maka sampel yang menjadi 

sumber penelitian adalah ahli kebijakan pendidikan, dan seterusnya.
81
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C. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Angket / kuesioner 

Kuesioner merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui cara seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
82

 

Menurut Johnson dan Cristensen angket atau yang biasa disebut kuesioner 

merupakan instrument pengumpulan data yang diisi oleh orang-orang yang 

diteliti. Dengan perkataan lain angket merujuk kedaftar pertanyaan atau 

pernyataan yang disusun dan diberikan peneliti kepada responden yang bersedia 

memberikan responnya atau tanggapannya sesuai dengan permintaan peneliti.
83

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian.
84

 Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

buku-buku, peraturan-peraturan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda, dll. 

D. Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto Instrument penelitian adalah suatu yang terpenting dan 

memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan penelitian 

karena itu tidak mengherangkan jika instrument penelitian dipandang sebagai 

nafas dari sebuah penelitian.
85

 Instrument yang digunakan dalam penelitian kali 

ini adalah angket dan dokumentasi. 
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Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliabel.
86

 Dengan 

demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan digunakan 

untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang 

akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala.
87

 Dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Skala likert yaitu metode  pengskalan pernyataan sikap, 

pendapat atau presepsi seseorang.
88

 Dengan demikian skala likert pada penelitian 

ini digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Jawaban setiap item 

instrument pada skala likert yang digunakan gradasinya dari sangat prositif 

sampai sangat negatif 

 

Tabel 1.2 Alternatif Jawaban 

No. Keterangan Skor (+) Skor (-) 

1. Sangat Sesuai 4 1 

2. Sesuai 3 2 

3. Tidak Sesuai 2 3 

4. Sangat Tidak Sesuai 1 4 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

       Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur ( a valid measure it successfully 

measure the phenomenon).
89

Dasar Pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut: 

                                                             
86

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Edisi Revisi (Cet. XII, Bandung : Alfabeta, 

2011), h. 18 
87

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: alfabeta, 2009), h. 133. 
88

 Sugiyono, MetodologiPenelitianPendidikan;Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 134 
89 

Sofyan  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS ( Jakarta: Kencana, 2017) h.46 
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a. Jika r hitung > r tabel ( pada taraf signifikan 5% ), maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

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

dinyatakan tidak valid. 

Berikut adalah kriteria tingkat validitas yang digunakan untuk mengetahui 

apakah instrument valid atau tidak. Dalam hal ini instrument penelitian divalidasi 

oleh 2 validator, yakni validator 1 yaitu Dra Kasmawati.,M.M dan Validator 2 

yaitu Muhammad Anwar. HM. 

Tabel 1.3 

Kriteria Tingkat Validasi 

Nilai r Keterangan 

0,70 < rxy 1,00 Tinggi 

0,4 < rxy 0,70 Sedang 

0,00 < rxy 0,40 Rendah 

rxy 0,00 Tidak Valid 

2. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.
90

Kuesioner dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Tabel 1.4 
Kriteria Koefisien Reliabilitas 
Nilai r Keterangan 

0,00 < rII 0,40 Rendah 

0,40 <r11 0,70 Sedang 

0,70 rII 1,00 Tinggi 

 

                                                             
90 

Sofyan  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS  h.47 
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F. Teknik Analisis Dan Pengelolaan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutmnya yang akan dilakukan 

dalam menganalisis data tahap ini sangat penting dalam menyelesaikan suatu 

kegiatan penelitian. Pada tahap analisis data yang didasarkan sampel, dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik statistik 

inferensial untuk mengetahui adanya pengaruh kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 

1. Analisis Deskriptif  

Deskriptif atau analisis deskriptif adalah penggambaran tentang statistik 

data seperti mean, sum, standar deviasi, varience, range, dan lain-lain, serta untuk 

mengukur distribusi datadengan skewness dankurtosis.
91

 Statistik Deskriptif 

adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.
92

 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok 

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun analisis deskriptif yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas dengan rumus 

R = NT - NR 

                                                             
91

 Imam Machali, Statistic itu Mudah Menggunakan SPSS Sebagai Alat Bantu Statistik, 

(Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 30 
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  R = data tertinggi-data terendah  

b. Menghitung banyak kelas (K) dengan aturan Sturges yaitu: 

K = 1 + 3.3 Log n (dengan  n = banyaknya sampel) 

c. Menghitung panjang kelas interval dengan rumus: 

P = 
 

 
  (dengan R= rentang kelas, dan K= banyaknya kelas)  

d. Menghitung rata-rata variabel dengan rumus: 

   ̅  
∑    

∑  
 

Keterangan : 

 ̅ : Rata-rata (mean) 

∑fi : Jumlah frekuensi 

xi : Nilai tengah 

e. Menghitung standar deviasi dengan rumus: 

SD = √ 
∑       ̅) 

   
) 

Keterangan: 

SD : Standar deviasi 

∑fi : Jumlah frekuensi 

xi : Nilai tengah 

 ̅ : Rata-rata (mean) 

n : Jumlah Responden 

f. Kategorisasi  

Untuk mempermudah mengetahui gambaran kepemimpinan demokratis 

Kepala sekolah dan gambaran peningkatan kinerja guru dilakukan di SMA Negeri 

6 Makassar Maka dibuat rincian menurut kategori nilai. Rincian tersebut meliputi 

tiga kategori, yaitu; kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah, yang 
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ditentukan berdasarkan teori kategorisasi oleh Saifuddin Azwar.
93

 Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat rumus berikut: 

Tinggi :          ) 

Sedang :        )            ) 

Rendah :        )    

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis suatu sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
94

Analisis 

inferensial digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru . 

Untuk menyatakan ada atau tidaknya pengaruh tersebut dilakukan  langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Uji pra syarat 

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian pra syarat yaitu normalitas dan uji linearitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksud apakah data yang digunakan berdistibusi normal 

atau tidak. Untuk pengujian tersebut maka di gunakan rumus Chi- kuadrat  yaitu 

sebagai berikut: 

Adapun hipotesisnya yaitu: 

Ho = Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 = Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian: 

                                                             

93
Saifuddin Azwar,Penyusunan Skala Psikologi,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), h. 

109. 

94
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung; Alfabeta) h. 209. 
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 Angka signifikan (Sig) > 0.05, maka data berkonstribusi normal 

 Angka signifikan (Sig) < 0.05, maka data tidak berkonstribusi normal 

b) Uji linearitas  

Salah satu asumsi regresi adalah linearitas. Maksudnya apakah garis 

regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak. Kalau tidak linear maka 

analisis regresi tidak dapat di lanjutkan. Adapun rumus yang digunakan dalam uji 

linearitas yaitu: 

  
                 

                 
 

 

Ho = Varian dari kedua populasi sama 

H1 = Varian dari kedua populasi tidak sama.
95

 

2) Uji hipotesis dengan rumus: 

a. Analisis regresi sederhana dengan rumus: 

Persamaan regresi sederhana; 

Ŷ=α + bX………
96

 

Keterangan: 

Ŷ :subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

α    :harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) 

b    :angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (+) maka nilai b (-) maka terjadi penurunan. 

X :subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Untuk menghitung nilai α dengan menggunakan persamaan: 

                                                             
95

 Zulkifli Matondang, Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Persamaan Regresi, 

http://www.fp.unud.ac.id.pdf (10 september 2018), h. 215. 

96
Sugiyono,Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta,2015), h. 261. 
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 ∑ )(∑  )  ∑ ) ∑  )

 ∑    ∑ ) 
   ̅    ̅ 

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

   
 ∑    ∑ ) ∑ )

 ∑    ∑ ) 
  

 ∑  

∑ 
  

Hipotesis statistiknya adalah: 

Ho : Tidak ada pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dengan 

menerapkan kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6 

Makassar.  

H1 : Ada pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 

b. Uji signifikan (Uji t) 

Uji-t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja guru dengan menerapkan kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah di SMA Negeri 6 Makassar.  Sebelum dilanjutkan dengan penguji 

hipotesis yang telah ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi 

dan kesalahan baku koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1. Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

   
√        )       )

   
 

2. Menghitung pendugan untuk a dan b: 

   
  

√   
   ) 

 

 

 

3. Menghitung statistik uji-t  

 Hipotesis penelitian ialah “terdapat pengaruh kepemimpinan demokratis 

kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar.”. 

Sedangkan hipotesis statistiknya adalah: 

 Ho :β=0 

 H1 :β҂0 
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 Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien a dan 

b pada persamaan regresi Ŷ=α + bX adalah statistic uji t. 

 
   

 
  

 

 

Bandingkan ttab untuk α =0,05 dengan tb. Jika tb< ttab  atau Ho diterima, 

hal ini berarti kostanta persamaan regresi tidak signifikan. Sedangkan tb> ttab 

atau Ho ditolak atau koenfisien regresi bersifat signifikan.  

Dalam hal ini, hipotesis yang diajukan untuk menguji data yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

3. Hipotetsis Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dengan 

menerapkan kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6 

Makassar. 

4. Hipotesis alternative (Ha=H1) 

Ada pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Hasil Uji Validas dan Reliabilitas 

a)        Hasil Uji Validitas 

Dalam mengetahui valid atau tidak valid item pernyataan didasarkan 

perbandingan antara r hitung dan r tabel. Apabila r hitung lebih besar atau sama 

dengan (>) r tabel, maka item tersebut memiliki validitas yang memadai.  

Tabel 2.1 Hasil Validitas Variabel Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

No.Item r hitung r table Keterangan 
1 0,4049 0,3246 Valid 
2 0,3593 0,3246 Valid 
3 0,33185 0,3246 Valid 
4 0,43574 0,3246 Valid 
5 0,50091 0,3246 Valid 
6 0,44004 0,3246 Valid 
7 0,33527 0,3246 Valid 
8 0,40256 0,3246 Valid 
9 0,43553 0,3246 Valid 
10 0,48514 0,3246 Valid 
11 0,44364 0,3246 Valid 
12 0,38513 0,3246 Valid 
13 0,37286 0,3246 Valid 
14 0,3417 0,3246 Valid 
15 0,33035 0,3246 Valid 
16 0,35142 0,3246 Valid 
17 0,40662 0,3246 Valid 
18 0,46093 0,3246 Valid 
19 0,36276 0,3246 Valid 
20 0,46381 0,3246 Valid 

 

 Hasil uji validitas pada tabel 2.1 diatas yang terdiri dari 20 item 

pernyataan yang memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3246. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah valid. 

 

 



62 

 

 
 

Tabel 2.2 hasil Validitas Kinerja Guru 

No 
Item 

r hitung r tabel Keterangan 

1 0,42894 0,3246 Valid 
2 0,38569 0,3246 Valid 
3 0,3407 0,3246 Valid 
4 0,43434 0,3246 Valid 
5 0,66653 0,3246 Valid 
6 0,48403 0,3246 Valid 
7 0,45785 0,3246 Valid 
8 0,36462 0,3246 Valid 
9 0,37087 0,3246 Valid 
10 0,4339 0,3246 Valid 
11 0,36984 0,3246 Valid 
12 0,3499 0,3246 Valid 
13 0,50018 0,3246 Valid 
14 0,34942 0,3246 Valid 
15 0,33081 0,3246 Valid 
16 0,32832 0,3246 Valid 
17 0,32478 0,3246 Valid 
18 0,40931 0,3246 Valid 
19 0,40853 0,3246 Valid 
20 0,43049 0,3246 Valid 

 

Hasil uji validitas pada tabel 2.2 diatas yang terdiri dari 20 pernyataan 

digunakan untuk mengukur kinerja guru. Hasil uji validitas menunjukkan nilai 

koefisien korelasi lebih besr dari 0,3246. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan untuk variable kinerja guru valid. 

 

b) Reliabilitas 

Instrumen kuesioner harus andal (reliabel). Andal berarti instrument 

tersebut memiliki ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur 

berulang kali. Instrument kuesioner dikatan andal apabila nilai koefisien Alpha 

Cronbach 0,6. Berikut rangkuman hasil reliabilitas yang dimuat dalam tabel 4.6. 
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Tabel 2.3 Hasil Uji Realibilitas Variabel 

No Variable Koefisien  
Alpha 

Kesimpulan 

1 Kepemimpinan 
Demokratis Kepala 
Sekolah 

0,726 
 

Reliabel 

2 Kinerja Guru 0,732 Reliabel 
 

Berdasarkan hasl uji reliabilitas yang terdapat dalam tabel 2.3, kedua 

variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. Variabel 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah memiliki koefisien Alpha Cronbach 

sebesar 0,726 dan variabel kinerja guru sebesar 0,732. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua variabel reliable atau handal dan berada pada interpresi tinggi/kuat. 

B. Hasil Penelitian 

a. Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah di SMA Negeri 6 Makassar dengan responden 35 

orang. Pengambilan data variabel tersebut menggunakan kuesioner atau angket 

yang diisi oleh guru kemudian diberikan skor pada masing-masing item soal dan 

disajikan dalam bentuk tabel. 

Hasil analisis data Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Skor Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

No Responden Skor 

1 Responden 1 57 

2 Responden 2 55 

3 Responden 3 62 

4 Responden 4 65 

5 Responden 5 65 

6 Responden 6 51 

7 Responden 7 65 
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1 2 3 

8 Responden 8 65 

9 Responden 9 62 

10 Responden 10 59 

11 Responden 11 65 

12 Responden 12 65 

13 Responden 13 55 

14 Responden 14 62 

15 Responden 15 65 

16 Responden 16 58 

17 Responden 17 65 

18 Responden 18 57 

19 Responden 19 65 

20 Responden 20 60 

21 Responden 21 65 

22 Responden 22 65 

23 Responden 23 65 

24 Responden 24 48 

25 Responden 25 65 

26 Responden 26 58 

27 Responden 27 65 

28 Responden 28 65 

29 Responden 29 65 

30 Responden 30 54 

31 Responden 31 65 

32 Responden 32 65 

33 Responden 33 58 

34 Responden 34 62 

35 Responden 35 57 

Jumlah 2145  

 

Berdasarkan data diatas didapatkan skor tertinggi 65 dan skor terendah 48 

dari jumlah sampel (n) 35. 

1) Menghitung besar range (R) 

R = NT-NR 

= 65-48 

= 17 
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2) Menghitung banyaknya interval kelas 

K =  1 + 3.3 (log n ) 

= 1 + 3.3 (log 35 ) 

= 1 + 3.3 ( 1,54) 

= 1 + 5,082 

= 6,082 (dibulatkan menjadi 6) 

3) Menghitung panjang kelas 

    
 

 
 

  

 
=  2,83 (dibulatkan menjadi 3) 

4) Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 3.1 Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai rata-rata 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

48-50 1 49 49 
51-53 1 52 52 
54-56 3 55 165 
57-59 7 58 406 
60-62 5 61 305 
63-65 18 64 1152 

Jumlah  35  2129 

 

5) Menghitung rata-rata (Mean) 

 ̅   
∑     

∑  
 

=
    

  
 

= 60,82 (dibulatkan menjadi 61) 

6) Menghitung presentasi frekuensi   
 

 
      

Tabel 3.2Data Presentasi Frekuesi 

Interval Fi Presentasi 

48-50 1 2,86 
51-53 1 2,86 
54-56 3 8,58 
57-59 7 20 
60-62 5 14,28 
63-65 18 51,42 
Jumlah 35 100 
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7) Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 3.3 Menghitung Standar Deviasi 

Interval Fi Xi fi.xi xi-  ̅ (xi-  )̅̅ ̅̅ 2 
fi (xi-  ̅)2 

48-50 1 49 49 -12 144 144 
51-53 1 52 52 -9 81 81 
54-56 3 55 165 -6 36 108 
57-59 7 58 406 -3 9 63 
60-62 5 61 305 0 0 0 
63-65 18 64 1152 3 9 162 
Jumlah 35  2129   558 

 

SD = √
∑           ̅)

  

   
 

 = √
   

    
 

 = √
   

  
 

 = √      

SD = 4,05 (dibulatkan menjadi 4) 

Hasil analisis data Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah dengan 

jumlah sampel 35 keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.4 Deskriptif Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 
Statistik Skor statistik 
Sampel 35 

Skor terendah 48 
Skor tertinggi 65 

Rata-rata 61 
Standar Deviasi 4 
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1) Kategori skor responden 

Untuk mengetahui gambaran kompetensi Pengaruh Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah, peneliti menggunakan konversi data skala tiga. 

Berikut ini kategori skor responden: 

Tabel 4.1 Kategori Skor Respoden Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1           ) x ‹ 55 3 8,57 Rendah 

2 (       )  
           ) 

55 ≤ x ‹ 
65 

14 
 

40 Sedang 

3          )     ≤ x 65  18 51,43 Tinggi 

 Jumlah  35 100%  

 

Berdasarkan data dari tabel 4.1, diperoleh gambaran kompetensi Pengaruh 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah kedalam beberapa interval kategori 

yaitu kategori rendah 3 sampel dengan persentase 8,57%, 14 sampel dari 

keseluruhan dalam interval kategori sedang dengan persentase 40%, dan 14 

sampel dari keseluruhan berada dalam interval kategori tinggi dengan persentase 

51,43%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah berada dalam kategori Tinggi.  

b. Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 6 Makassar dengan responden 35 orang. Pengambilan data variabel 

tersebut menggunakan kuesioner atau angket yang diisi oleh guru kemudian 

diberikan skor pada masing-masing item soal dan disajikan dalam bentuk tabel. 

Hasil analisis data kinerja guru dengan jumlah 35 responden dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Skor Kinerja Guru 

No Reasponden Skor 
1 Responden 1 57 
2 Responden 2 52 
3 Responden 3 62 
4 Responden 4 63 
5 Responden 5 63 
6 Responden 6 52 
7 Responden 7 63 
8 Responden 8 63 
9 Responden 9 62 
10 Responden 10 59 
11 Responden 11 61 
12 Responden 12 63 
13 Responden 13 46 
14 Responden 14 61 
15 Responden 15 63 
16 Responden 16 58 
17 Responden 17 63 
18 Responden 18 60 

19 Responden 19 63 
20 Responden 20 61 
21 Responden 21 56 
22 Responden 22 63 
23 Responden 23 63 
24 Responden 24 48 
25 Responden 25 63 
26 Responden 26 60 
27 Responden 27 63 
28 Responden 28 63 
29 Responden 29 61 
30 Responden 30 50 
31 Responden 31 60 
32 Responden 32 63 
33 Responden 33 60 
34 Responden 34 62 
35 Responden 35 60 

Jumlah 2090 

Berdasarkan hasil diatas didapatkan skor tertinggi yakni 63 dan skor 

terendah 46 dari jumlah sampel (n) yakni 35 responden. 

1) Menghitung besar range (R) 

R  = NT- NR 

= 63 - 46 
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= 17 

2) Menghitung banyaknya interval kelas 

K =  1 + 3.3 (log n ) 

= 1 + 3.3 (log 35 ) 

= 1 + 3.3 ( 1,54) 

= 1 + 5,082 

= 6,082 (dibulatkan menjadi 6) 

3) Menghitung panjang kelas 

    
 

 
 

  

 
=  3 

4) Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.3 Tabulasi Data untuk menghitung Rata-Rata 

Interval Fi Xi Fi.Xi 
46-48 2 47 94 
49-51 1 50 50 
52-54 2 53 106 
55-57 2 56 112 
58-60 7 59 413 
61-63 21 62 1302 

Jumlah 35  2077 

5) Menghitung rata-rata (mean) 

 ̅   
∑     

∑  
 

=
    

  
 

=59,34 (dibulatkan menjadi 59) 

6) Menghitung presentasi frekuensi    
 

 
      

Tabel 4.4 Data Presentasi Frekuensi 

Interval Fi Presentasi 
46-48 2 5,71 
49-51 1 2,85 
52-54 2 5,71 
55-57 2 5,71 
58-60 7 20 
61-63 21 60 
Jumlah 35 100 
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7) Menghitung standar deviasi 

Tabel 5.1 Menghitung Standar Deviasi 

Interval Fi Xi fi.xi xi-  ̅ (xi-  ̅)2 
fi (xi-  ̅)2 

46-48 2 47 94 -12 144 288 
49-51 1 50 50 -9 81 81 
52-54 2 53 106 -6 36 72 
55-57 2 56 112 -3 9 18 
58-60 7 59 413 0 0 0 
61-63 21 62 1302 3 9 189 

Jumlah 35  2077   648 

 

SD = √
∑           ̅)

  

   
 

 = √
   

    
 

 = √
   

  
 

 = √      

SD = 4,3 (dibulatkan menjadi 4) 

Hasil analisis data kinerja guru dengan jumlah sampel 35 keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.2 Deskriptif Kinerja Guru 
Statistik Skor statistik 
Sampel 35 

Skor terendah 46 
Skor tertinggi 63 

Rata-rata 59 
Standar Deviasi 4 

 

8) Kategori skor responden 

Untuk mengetahui gambaran kinerja guru, peneliti menggunakan konversi 

data skala tiga. Berikut ini kategori skor responden: 
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Tabel 5.3 Kategori Skor Responden Kinerja Guru 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1           ) x ‹ 55 5 14,29% Rendah 

2 (       )  
           ) 

55 ≤ x ‹ 
63 

16 45,71% Sedang 

3          )     ≤ x 63  14 40% Tinggi 

 Jumlah  35 100%  

 

Berdasarkan dara dari tabel 5.3, diperoleh gambaran kinerja guru kedalam 

beberapa interval kategori yaitu kategori rendah dengan 5 sampel persentase 

14,29%, 16 sampel dari keseluruhan dalam interval kategori sedang dengan 

persentase 45,71%, dan 18 sampel dari keseluruhan berada dalam interval 

kategori tinggi dengan persentase 40%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja guru dalam kategori Sedang. 

c. Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di SMA Negeri 6 Makassar 

Hipotesis penelitian yang diujikan dalam penelitian ini adalah Pengaruh 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

di SMA Negeri 6 Makassar. Maka digunakan statistika inferensial dengan 

menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Membuat tabel kerja untuk menentukan nilai-nilai ΣX, ΣY,ΣXY, ΣX
2 

dan 

ΣY
2
.  

 Variabel X adalah Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

 Variabel Y adalah Kinerja Guru 

 

 



72 

 

 
 

 

 

Tabel 5.4 Tabel Penolong 

No Variabel X Variabel Y X
2 

Y
2 

X.Y 
1 57 57 3249 3249 3249 
2 55 52 3025 2704 2860 
3 62 62 3844 3844 3844 
4 65 63 4225 3969 4095 
5 65 63 4225 3969 4095 
6 51 52 2601 2704 2652 
7 65 63 4225 3969 4095 
8 65 63 4225 3969 4095 
9 62 62 3844 3844 3844 
10 59 59 3481 3481 3481 
11 65 61 4225 3721 3965 
12 65 63 4225 3969 4095 
13 55 46 3025 2116 2530 
14 62 61 3844 3721 3782 
15 65 63 4225 3969 4095 
16 58 58 3364 3364 3364 
17 65 63 4225 3969 4095 
18 57 60 3249 3500 3420 
19 65 63 4225 3969 4095 
20 60 61 3600 3721 3660 
21 65 56 4225 3136 3640 
22 65 63 4225 3969 4095 
23 65 63 4225 3969 4095 
24 48 48 2304 2304 2304 
25 65 63 4225 3969 4095 
26 58 60 3364 3600 3480 
27 65 63 4225 3969 4095 
28 65 63 4225 3969 4095 
29 65 61 4225 3721 3965 
30 54 50 2916 2500 2700 
31 65 60 4225 3600 3900 
32 65 63 4225 3969 4095 
33 58 60 3364 3600 3480 
34 62 62 3844 3844 3844 
35 57 60 3249 3600 3420 
 2145 2090 132217 125440 128714 

2) Menentukan nilai a dan b dengan rumus: 

 Menentukan nilai b 

  
      )     )   )

     )      ) 
 

=
          )      )     )

           )      ) 
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= 
               

               
 

= 
     

     
 

=0,8257 

 Menentukan nilai a dengan rumus: 

a= 
          )

 
 

=
            )     )

  
 

= 
                )

  
 

=
        

  
 

= 9,1106 

Dipeoleh persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut; 

Y = a + bx 

= 9,1106 + 0,8257 x 

3) Uji Korelasi ( Uji r )  

r = 
   ∑  )  ∑  ∑ )

√[ ∑    ∑ ) ][ ∑    ∑ ) ]
 

=
          )           )

√[         )      ) ][               ) ]
 

=
               

√[               ][               ]
 

=
     

√[     ][     ]
 = 

     

√         
 

= 
     

               
 

= 0,9013 

4) Menguji Hipotesis 

a) Formula Hipotesis 
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H0 : β = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

Kepemimpinen Demokratis  Kepala Sekolah Terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di SMA Negeri 6 Makassar 

Ha : β = 0 : Ada pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

di SMA Negeri 6 Makassar 

b) Menentukan Taraf Nyata (α) dalam Nilai ttabel 

(α) = 5% = 0,05 

db = n-2= 35- 2 = 33 

ttabel = t0.05(33) = 1,692 

c) Menghitung Statistik uji thitung  

T hitung =  
 √   

√    ) 
 

 =
      √  

          ) 
 = 

               

         
 =

         

      
  

 =27,5816 

d) Kriteria pengujian: 

Jika thitung>ttabel, Maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika thitung<ttabel, Maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Berdasarkan analisis data diatas diperoleh thitung = 27,5816 dan 

ttabel = 1,692 dengan db = 33. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

thitung > ttabel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis 

alternativ ( Ha ) diterima dan Hipotesis nihil ( H0 ) ditolak. Hal 

tersebut berarti terdapat pengaruh antara Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

di SMA Negeri 6 Makassar.  

5) Menghitung nilai koefisien Determinasi (KD) 
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Untuk mengetahui seberapa persen pengaruh kepemimpinan 

Demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMA 

Negeri 6 Makassar, maka data dirumuskan sebagai berikut: 

KD = r
2
x 100%  

= 0,9013 
2
x 100% 

= 0,8123 x 100% 

= 81,23 %  

C. Pembahasan Penelitian 

1. Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Menurut Murray dalam Josua Tarigan kepemimpinan partisipatif 

(Demokratis) ialah gaya kepemimpinan yang menghargai masukan dari anggota 

tim dan rekan kerja, tetapi untuk tanggung jawab keputusan akhir tetap ada pada 

pemimpin tersebut. Kepemimpinan demokratis ini meningkatkan semangat kertas 

karyawan, karena mereka di beri kesempatan untuk berkontribusi didalam 

pengambilan sebuh keputusan. Kesulitan pemimpin yang menganut gaya 

kepemimpinan ini adalah saat dibutuhkannya keputusan dengan waktu yang 

pendek.
97

 

Dalam kepemimpinan demokratis kepala sekolah dimana dalam sebuah 

pengambilan keputusan seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh 

bawahannya. Kepala sekolah selalu bersifat menghargai pendapat maupun 

kreativitas guru dan bawahannya yang lain. Sehingga para guru dan bawahannya 

merasa turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan dan 

pengajaran di sekolah.  

                                                             
97

  Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, Grace Natalia, Merger & Akuisisi Perspektif 

Strategis Dan Kondisi Indonesia, (Cet. 1 ; Yogyakarta: Ekuilibria, 2017),  h.158 
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Kepemimpinan demokratis  dalam dunia pendidikan selalu melaksanakan 

tugasnya atas dasar musyawarah, dan unsur-unsur demokratisnya harus terlihat 

dalam seluruh tata kehidupan sekolah, misalnya (1) Setiap guru yang mempunyai 

perbedaan individu  dengan pimpinannya berperan menghargai dan menyatukan 

(2) Selaku pimpinan di  sekolah menciptakan situasi dalam kelompok yang saling 

menghargai dan saling menghormati (3) Pimpinan di sekolah selalu menghargai 

dalam setiap pemikiran individu guru ataupun bawahannya yang bertentangan 

dengan pendapat sendiri (4) Kebebasan individu oleh guru disekolah 

seharusnyalah sebagai pimpinan tertinggi disekolah dengan hal ini disebut kepala 

sekolah dapat menerima masukan untuk pertimbangan.
98

 

Hasil analisis kategori menunjukkan bahwa 3 responden menilai 

Kepemimpinan demokratis kepala sekolah di SMA Negeri 6  Makassar berada 

pada kategori rendah dengan presentase sebesar 8,57%, 14 responden berada pada 

kategori sedang dengan presentase sebesar 40%, dan 18 responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 51,43%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah berada dalam kategori tinggi yakni 

41,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah 

sudah baik.  

Salah satu bagian penting pendidikan yang mempunyai peranan dalam 

mencapai tujuan pendidikan yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Seorang 

manajer sekolah harus mengetahui kepemimpinan seperti apa yang harus 

diterapkan agar kinerja guru dapat berjalan dengan baik dan tujuan organisasi 

yang dapat dicapai.  Kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. 

Kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan 

musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-

                                                             
98

 Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah, (Yogyakarta:Media Akademi, 2016), h. 

53 
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masing. Kemudian jika dilihat hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitianya 

Seperti yang kita ketahui pemimpin harus sadar bahwa dia tidak mampu bekerja 

seorang diri.Karena itu dia perlu mendapatkan bantuan dari semua pihak. Dia 

memerlukan dukungan dan partisipasi dari bawahannya, perlu mendapatkan 

penghargaan dan dorongan dari atasan, dan butuh support atau dukungan moril 

dari teman sejawat yang sederajat kedudukannya dengan dirinya. Dengan 

demikian, organisasi yang dipimpinnya akan terus berjalan lancar sekalipun 

pemimpin tidak ada di tempat. Sebab otoritas sepenuhnya didelegasikan ke 

bawah, sehingga semua orang merasa aman serta merasa senang menunaikan 

tugas-tugasnya. 

Berdasarkan diatas maka dalam kepemimpinan demokratis kepala sekolah 

di SMA Negeri 6 Makassar pada taraf berpengaruh sesuai hasil penelitian, artinya 

kepala sekolah telah memiliki kriteria Kepemimpinan Demokratis trerhadap 

peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. 

2. Kinerja Guru 

Menurut Supardi kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam sesuatu periode 

tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya standar 

target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.
99

 Sementara itu 

menurut Wirawan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.
100

Sedangkan menurut Sulistiyani dan Rosida 

menyatakan bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, 

usaha dan kesempatan, yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
101

 

                                                             
99

Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.47 
100

Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Belajar Daya Manusia. (Jakarta: Salemba Empat, 

2009 ) h.5 
101

Ambat Teguh Sulistiyani dan Rosida, Manajemen Sumber Daya Manusia. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu,2003 ) h.32  
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Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di 

lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.
102

 

Hasil analisis kategori menunjukkan bahwa 5 responden menilai kinerja 

guru di SMA Negeri 6 Makassar rendah dengan presentase 14,29%, 16 responden 

berada pada kategori sedang dengan presentase 45,71%, dan 14 responden berada 

pada kategori tinggi dengan presentase 40%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru berada dalam kategori sedang dengan presentase 45,71%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru baik.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa semakin baik 

kepemimpinan demokratis yang diterapkan kepala sekolah maka akan semakin 

tinggi tingkat kinerja guru Semakin Baik tingkat kesadaran Guru akan tugas dan 

tanggungjawabnya maka akan semakin baik pula hasil kinerja Guru tersebut. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, Kinerja guru 

dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan sebagai upaya mengembangkan 

kegiatan yang ada menjadi lebih baik.  

3. Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepela Sekolah Terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru 

Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru di SMA 
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Pengawas Sekolah Dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media , 2013) h.6 



79 

 

 
 

Negeri 6 Makassar. Hal ini terlihat dari nilai thitung =27,5816 > ttabel = 1,692 dengan 

db = 33. Bermakna bahwa hipotesis nihil (HO) dit0lak dan hipotesis alternativ (Ha) 

diterima. Ini berarti terdapat pengaruh antara kepempinan demokratis kepala 

sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Makassar. Besar 

pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah terhadap peningkatan 

kinerja guru sebesar 81,23%. Selebihnya dipengaruhi oleh factor lain, Faktor lain 

tersebut ialah kesadaran yang cukup besar atas tanggung jawab guru. 

Guru disekolah tidak akan dapat meningkatkan kinerjanya bila tidak ada 

kerjasama yang sinergis, dan harmonis dari berbagai pihak mulai dari kepala 

sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, 

pemerintah dan dunia kerja sebagai bagian dari komponen pendidikan. Guru yang 

memiliki kinerja adalah guru yang memiliki kecakapan pendidikan, wawasan 

keilmuan, wawasan sosial yang luas, dan bersikap positif terhadap pekerjaannya. 

Kinerja guru akan optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen yang ada 

disekolah, apaka itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun peserta 

didik serta iklim kerja yang kondusif dalam meningkatkan kinerja guru.
103

 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Citra Pratiwi dari jurusan pendidikan prasekolah dan sekolah 

dasar fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 

dengan Judul “Pengaruh Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Terhadap kinerja Guru SD Se-Kecamatan Cangkring Kabupaten Sleman”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto karena 

penelitian hanya mengungkap data peristiwa yang sedang berlangsung dan 

perkembangan kejadian itu secara alami memberikan perlakuan terhadap variabel 

yang di teliti. Kesimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu: bahwa terdapat 
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pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah terhadap kinerja guru sd se- kecamatan cangkringan kabupaten sleman. 

hal tersebut ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 5,848 pada tarif signifikansi 5% 

(thitung>ttabel) yaitu 5.848 > 1,980. Sedangkan koefisien sebesar 0,519 dan 

koefesien determinasi sebesar 0,269. Dengan demikian dapat diartikan kinerja 

guru sd se-kecamatan cangkringan kabupaten sleman 26,9% ditentukan oleh tipe 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah. Selanjutnya 73,1% sisanya ditentukan 

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dapat diartikan 

bahwa mayoritas sebanyak 86 orang (90,5%) responden menyatakan bahwa tipe 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah yang dilakukan kepala sekolah 

tergolong sangat tinggi. Secara keseluruhan kinerja guru sd se-kecamatan 

cangkringan kabupaten sleman tergolong sangat tinggi. Mayoritas sebanyak 73 

orang (76,8%) menunjukkan indikator kinerja yang sangat tinggi.
104

 Dapat 

diketahui bahwa kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah sangat berpengaruh 

pada peningkatan kinerja Guru. Hasil penelitian menunjukkan bawha 

kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja Guru. Kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah 

yang tinggi akan memberikan dorongan kuat bagi Guru tersebut bekerja dengan 

baik sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal sedangkan kepemimpinan 

demokratis Kepala Sekolah yang rendah menyebabkan Guru kurang antusias 

dalam bekerja sehingga hasil kerja yang dicapai kurang maksimal. Selain itu hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis Kepala Sekolah 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Guru.  

                                                             
104

 Citra Pratiwi, “Pengaruh Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SD Se-Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, ”( Skripsi ) Yogyakarta : 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis kategori menunjukkan bahwa Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Sekolah berada dalam kategori tinggi dengan persentase 

51,43%. 

2. Berdasarkan analisis kategori diatas menunjukkan bahwa Kinerja Guru dalam 

kategori sedang dengan persentase 45,71%. 

3. Dari hasil perhitungan diperoleh thitung  = 27,5816> ttabel = 1,692 sehingga HO 

ditolak. Dengan hasil hipotesis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah berpengaruh dalam meningkatkan 

Kinerja Guru di SMA Negeri 6 Makassar. Adapun besarnya pengaruh 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah yang diberikan kepada peningkatan 

Kinerja Guru  adalah 81,23%. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan 

Kinerja Guru di SMA Negeri 6 Makassar Selebihnya dipengaruhi oleh factor lain, 

Faktor lain tersebut ialah kesadaran yang cukup besar atas tanggung jawab guru. 

2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, diketahui bahwa 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja 

guru. Dengan demikian penulis mengemukakan beberapa hal yang sebagai 

impilkasi penelitian 
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1. Bagi Kepala Sekolah agar dapat meningkatkan lagi Kepemimpinan 

Demokratis karena semakin baik kepemimpinan demokratis kepala sekolah 

maka semakin baik pula kineja guru. 

2. Bagi guru agar lebih meningkatkan kinerja diharapkan mempertimbangkan 

tanggung jawab yang dibebankan dengan melihat kemampuan dan keahlian, 

sehingga mampu menghasilkan kinerja yang baik sesuai yang diinginkan. 
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Skor Responden Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

N
O 

X
1 

X
2 

X
3 

X
4 

X
5 

X
6 

X
7 

X
8 

X
9 

X
1
0 

X
1
1 

X
1
2 

X
1
3 

X
1
4 

X
1
5 

X
1
6 

X
1
7 

X
1
8 

X
1
9 

X
2
0 X 

1 1 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 55 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 65 

5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65 

6 2 4 4 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 51 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 65 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 65 

9 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
1
0 1 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
1
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 65 
1
2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 65 
1
3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 55 
1
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 
1
5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 65 
1
6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 58 
1
7 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 65 
1
8 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 57 
1
9 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 65 
2
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
2
1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 65 
2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 65 
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 65 
2
4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 48 
2
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 65 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 58 



 

 

104 
 

6 

2
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 65 
2
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 65 
2
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 65 
3
0 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 54 
3
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 65 
3
2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
3
3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 58 
3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 62 
3
5 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

                     

21
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Responden Kinerja Guru 

N
O 

Y
1 

Y
2 

Y
3 

Y
4 

Y
5 

Y
6 

Y
7 

Y
8 

Y
9 

Y
1
0 

Y
1
1 

Y
1
2 

Y
1
3 

Y
1
4 

Y
1
5 

Y
1
6 

Y
1
7 

Y
1
8 

Y
1
9 

Y
2
0 Y 

1 1 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3 52 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 63 

5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

6 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 52 
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7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 63 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 63 

9 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
1
0 1 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
1
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
1
2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 63 
1
3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 46 
1
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 61 
1
5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
1
6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 58 
1
7 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 63 
1
8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
1
9 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 63 
2
0 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
2
1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 56 
2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 63 
2
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 63 
2
4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 
2
5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 63 
2
6 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
2
7 3 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 63 
2
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 63 
2
9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
3
0 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 4 3 3 3 2 1 50 
3
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
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3
2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 63 
3
3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 60 
3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 62 
3
5 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 60 
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Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah (X) menggunakan SPSS 

Correlations 

 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 

X0

1 

Pearson 

Correlation 
1 -.095 -.005 .363

*
 .296 .000 .310 -.006 .268 .123 .197 .264 .027 .315 

Sig. (2-

tailed) 
 .588 .979 .032 .084 

1.00

0 
.070 .974 .119 .481 .256 .125 .879 .065 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

2 

Pearson 

Correlation 
-.095 1 .320 .297 .213 .204 .306 .268 .000 .291 .120 -.172 .246 -.129 

Sig. (2-

tailed) 
.588  .061 .083 .218 .240 .074 .120 

1.00

0 
.089 .494 .324 .155 .461 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

3 

Pearson 

Correlation 
-.005 .320 1 -.092 -.016 

.523
*

*
 

.000 .340
*
 .151 .256 -.093 -.218 .015 -.097 

Sig. (2-

tailed) 
.979 .061  .600 .929 .001 

1.00

0 
.046 .387 .138 .594 .209 .932 .578 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

4 

Pearson 

Correlation 
.363

*
 .297 -.092 1 

.464
*

*
 

-.081 
.485

*

*
 

-.009 .280 .135 -.070 .278 .139 .035 

Sig. (2-

tailed) 
.032 .083 .600  .005 .644 .003 .959 .103 .438 .688 .106 .426 .842 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

5 

Pearson 

Correlation 
.296 .213 -.016 

.464
*

*
 

1 .261 
.523

*

*
 

.209 
.604

*

*
 

.167 .155 .086 .090 .405
*
 

Sig. (2-

tailed) 
.084 .218 .929 .005  .129 .001 .228 .000 .337 .375 .624 .608 .016 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

6 

Pearson 

Correlation 
.000 .204 

.523
*

*
 

-.081 .261 1 -.083 
.547

*

*
 

.144 .238 .098 -.280 .000 .315 
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Sig. (2-

tailed) 

1.00

0 
.240 .001 .644 .129  .634 .001 .408 .169 .577 .103 

1.00

0 
.065 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

7 

Pearson 

Correlation 
.310 .306 .000 

.485
*

*
 

.523
*

*
 

-.083 1 .000 .289 .238 .293 .210 .201 .105 

Sig. (2-

tailed) 
.070 .074 

1.00

0 
.003 .001 .634  

1.00

0 
.093 .169 .088 .225 .248 .548 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

8 

Pearson 

Correlation 
-.006 .268 .340

*
 -.009 .209 

.547
*

*
 

.000 1 .000 .321 .267 -.273 .150 .154 

Sig. (2-

tailed) 
.974 .120 .046 .959 .228 .001 

1.00

0 
 

1.00

0 
.060 .121 .112 .389 .378 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X0

9 

Pearson 

Correlation 
.268 .000 .151 .280 

.604
*

*
 

.144 .289 .000 1 .000 .169 .243 .000 .364
*
 

Sig. (2-

tailed) 
.119 

1.00

0 
.387 .103 .000 .408 .093 

1.00

0 
 

1.00

0 
.332 .160 

1.00

0 
.032 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

0 

Pearson 

Correlation 
.123 .291 .256 .135 .167 .238 .238 .321 .000 1 .394

*
 -.006 .102 .116 

Sig. (2-

tailed) 
.481 .089 .138 .438 .337 .169 .169 .060 

1.00

0 
 .019 .974 .559 .508 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

1 

Pearson 

Correlation 
.197 .120 -.093 -.070 .155 .098 .293 .267 .169 .394

*
 1 .321 -.050 .327 

Sig. (2-

tailed) 
.256 .494 .594 .688 .375 .577 .088 .121 .332 .019  .060 .774 .055 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

2 

Pearson 

Correlation 
.264 -.172 -.218 .278 .086 -.280 .210 -.273 .243 -.006 .321 1 .072 .078 
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Sig. (2-

tailed) 
.125 .324 .209 .106 .624 .103 .225 .112 .160 .974 .060  .680 .655 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

3 

Pearson 

Correlation 
.027 .246 .015 .139 .090 .000 .201 .150 .000 .102 -.050 .072 1 .054 

Sig. (2-

tailed) 
.879 .155 .932 .426 .608 

1.00

0 
.248 .389 

1.00

0 
.559 .774 .680  .757 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

4 

Pearson 

Correlation 
.315 -.129 -.097 .035 .405

*
 .315 .105 .154 .364

*
 .116 .327 .078 .054 1 

Sig. (2-

tailed) 
.065 .461 .578 .842 .016 .065 .548 .378 .032 .508 .055 .655 .757  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

5 

Pearson 

Correlation 
.032 -.104 .195 .049 -.160 .085 -.170 -.089 .147 -.048 .040 .200 .102 .128 

Sig. (2-

tailed) 
.857 .553 .262 .778 .360 .628 .330 .611 .400 .782 .821 .250 .560 .463 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

6 

Pearson 

Correlation 
-.086 .000 .010 -.080 -.173 .111 -.222 .158 -.193 .132 .097 .085 .210 -.048 

Sig. (2-

tailed) 
.625 

1.00

0 
.955 .647 .321 .525 .199 .364 .268 .451 .580 .625 .225 .784 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

7 

Pearson 

Correlation 
.032 .000 .018 .050 .108 .200 -.134 .023 .000 -.049 -.217 

.435
*

*
 

.379
*
 .082 

Sig. (2-

tailed) 
.856 

1.00

0 
.918 .775 .538 .249 .444 .898 

1.00

0 
.780 .211 .009 .025 .640 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

8 

Pearson 

Correlation 
.229 .000 -.076 .168 .363

*
 .098 .098 .290 .339

*
 -.072 .256 .144 .202 .120 



 

 

110 
 

 

Correlations 

 X15 X16 X17 X18 X19 X20 Total 

X01 Pearson Correlation .032 -.086 .032 .229 .041 .061 .405
*
 

Sig. (2-tailed) .857 .625 .856 .186 .814 .728 .016 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X02 Pearson Correlation -.104 .000 .000 .000 .159 -.100 .359
*
 

Sig. (2-tailed) .553 1.000 1.000 1.000 .363 .566 .034 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X03 Pearson Correlation .195 .010 .018 -.076 .159 .206 .332 

Sig. (2-

tailed) 
.186 

1.00

0 
.664 .334 .032 .576 .576 .091 .046 .681 .138 .411 .244 .492 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X1

9 

Pearson 

Correlation 
.041 .159 .159 .065 .139 .259 .000 .029 .000 .306 .074 .090 .178 -.112 

Sig. (2-

tailed) 
.814 .363 .363 .712 .425 .133 

1.00

0 
.868 

1.00

0 
.073 .674 .606 .306 .522 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X20 Pearson 

Correlation 
.061 -.100 .206 .175 -.137 .000 -.082 -.065 .142 .258 .173 .317 .099 -.165 

Sig. (2-

tailed) 
.728 .566 .236 .315 .432 

1.00

0 
.640 .713 .416 .135 .321 .063 .573 .342 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 
.405

*
 .359

*
 .332 

.436
*

*
 

.501
*

*
 

.440
*

*
 

.335
*
 .403

*
 

.436
*

*
 

.485
*

*
 

.444
*

*
 

.385
*
 .373

*
 .342

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.016 .034 .051 .009 .002 .008 .049 .017 .009 .003 .008 .022 .027 .045 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Sig. (2-tailed) .262 .955 .918 .664 .363 .236 .051 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X04 Pearson Correlation .049 -.080 .050 .168 .065 .175 .436
**
 

Sig. (2-tailed) .778 .647 .775 .334 .712 .315 .009 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X05 Pearson Correlation -.160 -.173 .108 .363
*
 .139 -.137 .501

**
 

Sig. (2-tailed) .360 .321 .538 .032 .425 .432 .002 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X06 Pearson Correlation .085 .111 .200 .098 .259 .000 .440
**
 

Sig. (2-tailed) .628 .525 .249 .576 .133 1.000 .008 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X07 Pearson Correlation -.170 -.222 -.134 .098 .000 -.082 .335
*
 

Sig. (2-tailed) .330 .199 .444 .576 1.000 .640 .049 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X08 Pearson Correlation -.089 .158 .023 .290 .029 -.065 .403
*
 

Sig. (2-tailed) .611 .364 .898 .091 .868 .713 .017 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X09 Pearson Correlation .147 -.193 .000 .339
*
 .000 .142 .436

**
 

Sig. (2-tailed) .400 .268 1.000 .046 1.000 .416 .009 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X10 Pearson Correlation -.048 .132 -.049 -.072 .306 .258 .485
**
 

Sig. (2-tailed) .782 .451 .780 .681 .073 .135 .003 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X11 Pearson Correlation .040 .097 -.217 .256 .074 .173 .444
**
 

Sig. (2-tailed) .821 .580 .211 .138 .674 .321 .008 
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N 35 35 35 35 35 35 35 

X12 Pearson Correlation .200 .085 .435
**
 .144 .090 .317 .385

*
 

Sig. (2-tailed) .250 .625 .009 .411 .606 .063 .022 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X13 Pearson Correlation .102 .210 .379
*
 .202 .178 .099 .373

*
 

Sig. (2-tailed) .560 .225 .025 .244 .306 .573 .027 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X14 Pearson Correlation .128 -.048 .082 .120 -.112 -.165 .342
*
 

Sig. (2-tailed) .463 .784 .640 .492 .522 .342 .045 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X15 Pearson Correlation 1 .384
*
 .217 .219 .105 .350

*
 .330 

Sig. (2-tailed)  .023 .210 .206 .547 .039 .053 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X16 Pearson Correlation .384
*
 1 .377

*
 .161 .084 .416

*
 .351

*
 

Sig. (2-tailed) .023  .026 .357 .632 .013 .038 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X17 Pearson Correlation .217 .377
*
 1 .054 .255 .223 .407

*
 

Sig. (2-tailed) .210 .026  .759 .139 .197 .015 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X18 Pearson Correlation .219 .161 .054 1 .222 .231 .461
**
 

Sig. (2-tailed) .206 .357 .759  .200 .181 .005 

N 35 35 35 35 35 35 35 

X19 Pearson Correlation .105 .084 .255 .222 1 .204 .363
*
 

Sig. (2-tailed) .547 .632 .139 .200  .240 .032 

N 35 35 35 35 35 35 35 
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X20 Pearson Correlation .350
*
 .416

*
 .223 .231 .204 1 .464

**
 

Sig. (2-tailed) .039 .013 .197 .181 .240  .005 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Total Pearson Correlation .330 .351
*
 .407

*
 .461

**
 .363

*
 .464

**
 1 

Sig. (2-tailed) .053 .038 .015 .005 .032 .005  

N 35 35 35 35 35 35 35 
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Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru (Y) menggunakan SPSS 

Correlations 

 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 Y09 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

Y0

1 

Pearson 

Correlation 
1 .067 .068 .246 .263 .123 .266 .096 .198 .029 .279 .340

*
 -.166 .000 

Sig. (2-

tailed) 
 .703 .698 .153 .127 .480 .123 .583 .253 .871 .105 .046 .341 

1.00

0 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

2 

Pearson 

Correlation 
.067 1 .416

*
 .210 .415

*
 .196 .226 .098 .108 .262 .005 -.069 .066 -.088 

Sig. (2-

tailed) 
.703  .013 .226 .013 .259 .191 .575 .537 .128 .977 .692 .706 .616 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

3 

Pearson 

Correlation 
.068 .416

*
 1 -.066 .078 .254 .143 .265 .103 .417

*
 -.080 -.188 .260 -.079 

Sig. (2-

tailed) 
.698 .013  .706 .654 .141 .414 .124 .556 .013 .650 .281 .131 .652 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

4 

Pearson 

Correlation 
.246 .210 -.066 1 .320 -.141 

.474
*

*
 

.094 .187 .278 -.228 .265 .246 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.153 .226 .706  .061 .420 .004 .593 .282 .106 .187 .125 .154 

1.00

0 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

5 

Pearson 

Correlation 
.263 .415

*
 .078 .320 1 

.603
*

*
 

.345
*
 .222 .199 

.485
*

*
 

.345
*
 .078 .189 .099 

Sig. (2-

tailed) 
.127 .013 .654 .061  .000 .042 .201 .251 .003 .043 .654 .277 .571 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Y0

6 

Pearson 

Correlation 
.123 .196 .254 -.141 

.603
*

*
 

1 .041 .239 .163 .397
*
 .412

*
 -.085 .023 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.480 .259 .141 .420 .000  .814 .166 .349 .018 .014 .629 .897 

1.00

0 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

7 

Pearson 

Correlation 
.266 .226 .143 

.474
*

*
 

.345
*
 .041 1 .303 .084 .299 -.065 .071 .117 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.123 .191 .414 .004 .042 .814  .077 .631 .081 .711 .684 .504 

1.00

0 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

8 

Pearson 

Correlation 
.096 .098 .265 .094 .222 .239 .303 1 .000 .000 .337

*
 -.265 .184 .112 

Sig. (2-

tailed) 
.583 .575 .124 .593 .201 .166 .077  

1.00

0 

1.00

0 
.048 .124 .290 .523 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y0

9 

Pearson 

Correlation 
.198 .108 .103 .187 .199 .163 .084 .000 1 .090 -.116 .206 .089 .261 

Sig. (2-

tailed) 
.253 .537 .556 .282 .251 .349 .631 

1.00

0 
 .605 .507 .235 .611 .130 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

0 

Pearson 

Correlation 
.029 .262 .417

*
 .278 

.485
*

*
 

.397
*
 .299 .000 .090 1 -.176 -.083 .303 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.871 .128 .013 .106 .003 .018 .081 

1.00

0 
.605  .312 .634 .077 

1.00

0 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

1 

Pearson 

Correlation 
.279 .005 -.080 -.228 .345

*
 .412

*
 -.065 .337

*
 -.116 -.176 1 .239 .014 .302 

Sig. (2-

tailed) 
.105 .977 .650 .187 .043 .014 .711 .048 .507 .312  .168 .935 .078 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Y1

2 

Pearson 

Correlation 
.340

*
 -.069 -.188 .265 .078 -.085 .071 -.265 .206 -.083 .239 1 .000 .158 

Sig. (2-

tailed) 
.046 .692 .281 .125 .654 .629 .684 .124 .235 .634 .168  

1.00

0 
.364 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

3 

Pearson 

Correlation 
-.166 .066 .260 .246 .189 .023 .117 .184 .089 .303 .014 .000 1 .247 

Sig. (2-

tailed) 
.341 .706 .131 .154 .277 .897 .504 .290 .611 .077 .935 

1.00

0 
 .152 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

4 

Pearson 

Correlation 
.000 -.088 -.079 .000 .099 .000 .000 .112 .261 .000 .302 .158 .247 1 

Sig. (2-

tailed) 

1.00

0 
.616 .652 

1.00

0 
.571 

1.00

0 

1.00

0 
.523 .130 

1.00

0 
.078 .364 .152  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

5 

Pearson 

Correlation 
.173 .018 -.189 .186 .163 .062 .201 .000 .210 -.123 .079 .095 .051 .240 

Sig. (2-

tailed) 
.319 .918 .276 .284 .350 .723 .248 

1.00

0 
.227 .482 .651 .588 .772 .166 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

6 

Pearson 

Correlation 
.169 .149 -.127 .173 .232 .142 .186 .000 .024 -.111 -.018 .127 .287 -.160 

Sig. (2-

tailed) 
.331 .393 .468 .322 .180 .415 .284 

1.00

0 
.892 .524 .916 .468 .095 .357 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

7 

Pearson 

Correlation 
-.117 -.138 -.065 .098 -.107 -.111 .106 -.184 .126 -.042 -.097 

.456
*

*
 

.424
*
 .412

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.502 .428 .710 .574 .539 .527 .544 .290 .472 .810 .579 .006 .011 .014 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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Y1

8 

Pearson 

Correlation 
.245 .009 .000 .146 .204 .227 .157 .408

*
 .027 -.062 

.469
*

*
 

.096 .026 .244 

Sig. (2-

tailed) 
.156 .958 

1.00

0 
.404 .241 .190 .368 .015 .877 .722 .004 .582 .883 .159 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y1

9 

Pearson 

Correlation 
.115 .108 .000 .014 

.502
*

*
 

.373
*
 -.201 .000 .165 .275 .114 .000 .304 .120 

Sig. (2-

tailed) 
.512 .536 

1.00

0 
.935 .002 .027 .248 

1.00

0 
.343 .110 .516 

1.00

0 
.075 .493 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y2

0 

Pearson 

Correlation 
.056 -.069 .226 -.011 .035 .254 -.185 .107 .167 .104 .255 .226 

.434
*

*
 

.095 

Sig. (2-

tailed) 
.748 .692 .191 .948 .841 .141 .288 .542 .337 .553 .139 .191 .009 .585 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 
.429

*
 .386

*
 .341

*
 

.434
*

*
 

.667
*

*
 

.484
*

*
 

.458
*

*
 

.365
*
 .371

*
 

.434
*

*
 

.370
*
 .350

*
 

.500
*

*
 

.349
*
 

Sig. (2-

tailed) 
.010 .022 .045 .009 .000 .003 .006 .031 .028 .009 .029 .039 .002 .040 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

 

 

Correlations 

 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Total 

Y01 Pearson Correlation .173 .169 -.117 .245 .115 .056 .429
*
 

Sig. (2-tailed) .319 .331 .502 .156 .512 .748 .010 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y02 Pearson Correlation .018 .149 -.138 .009 .108 -.069 .386
*
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Sig. (2-tailed) .918 .393 .428 .958 .536 .692 .022 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y03 Pearson Correlation -.189 -.127 -.065 .000 .000 .226 .341
*
 

Sig. (2-tailed) .276 .468 .710 1.000 1.000 .191 .045 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y04 Pearson Correlation .186 .173 .098 .146 .014 -.011 .434
**
 

Sig. (2-tailed) .284 .322 .574 .404 .935 .948 .009 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y05 Pearson Correlation .163 .232 -.107 .204 .502
**
 .035 .667

**
 

Sig. (2-tailed) .350 .180 .539 .241 .002 .841 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y06 Pearson Correlation .062 .142 -.111 .227 .373
*
 .254 .484

**
 

Sig. (2-tailed) .723 .415 .527 .190 .027 .141 .003 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y07 Pearson Correlation .201 .186 .106 .157 -.201 -.185 .458
**
 

Sig. (2-tailed) .248 .284 .544 .368 .248 .288 .006 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y08 Pearson Correlation .000 .000 -.184 .408
*
 .000 .107 .365

*
 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .290 .015 1.000 .542 .031 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y09 Pearson Correlation .210 .024 .126 .027 .165 .167 .371
*
 

Sig. (2-tailed) .227 .892 .472 .877 .343 .337 .028 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y10 Pearson Correlation -.123 -.111 -.042 -.062 .275 .104 .434
**
 

Sig. (2-tailed) .482 .524 .810 .722 .110 .553 .009 
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N 35 35 35 35 35 35 35 

Y11 Pearson Correlation .079 -.018 -.097 .469
**
 .114 .255 .370

*
 

Sig. (2-tailed) .651 .916 .579 .004 .516 .139 .029 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y12 Pearson Correlation .095 .127 .456
**
 .096 .000 .226 .350

*
 

Sig. (2-tailed) .588 .468 .006 .582 1.000 .191 .039 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y13 Pearson Correlation .051 .287 .424
*
 .026 .304 .434

**
 .500

**
 

Sig. (2-tailed) .772 .095 .011 .883 .075 .009 .002 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y14 Pearson Correlation .240 -.160 .412
*
 .244 .120 .095 .349

*
 

Sig. (2-tailed) .166 .357 .014 .159 .493 .585 .040 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y15 Pearson Correlation 1 .318 .245 .217 .119 -.003 .331 

Sig. (2-tailed)  .062 .156 .211 .496 .985 .052 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y16 Pearson Correlation .318 1 .242 .162 .181 .101 .328 

Sig. (2-tailed) .062  .162 .353 .298 .565 .054 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y17 Pearson Correlation .245 .242 1 -.126 .090 .274 .325 

Sig. (2-tailed) .156 .162  .470 .606 .111 .057 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y18 Pearson Correlation .217 .162 -.126 1 -.013 .056 .409
*
 

Sig. (2-tailed) .211 .353 .470  .943 .747 .015 

N 35 35 35 35 35 35 35 
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Y19 Pearson Correlation .119 .181 .090 -.013 1 .438
**
 .409

*
 

Sig. (2-tailed) .496 .298 .606 .943  .009 .015 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Y20 Pearson Correlation -.003 .101 .274 .056 .438
**
 1 .430

**
 

Sig. (2-tailed) .985 .565 .111 .747 .009  .010 

N 35 35 35 35 35 35 35 

Total Pearson Correlation .331 .328 .325 .409
*
 .409

*
 .430

**
 1 

Sig. (2-tailed) .052 .054 .057 .015 .015 .010  

N 35 35 35 35 35 35 35 
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Uji Reliabilitas menggunakan SPSS 

Reliability Statistics (X) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.726 20 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 0 

Total 35 100.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics (Y) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.732 20 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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