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ABSTRAK 

Nama  : Mustabsyirah 
Nim   : 20300116041 
Jurusan  : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul   : Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kompetensi sosial kepala 
Sekolah di SMPN 53 Makassar, (2) kinerja guru di SMPN 53 Makassar, (3) 
pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di 
SMPN 53 Makassar.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi 
penelitian berjumlah 19 orang guru di SMPN 53 Makassar. Sampel penelitian 
adalah Guru di SMPN 53 Makassar yang berjumlah 18 orang dengan 
menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
angket, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis inferensial. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan kompetensi sosial berada pada 
kategori tinggi yaitu sebesar 44,4% pada taraf signifikan 0,5% dan kinerja guru 
berada pada kategori rendah yaitu sebesar 66,7% pada taraf signifikan 0,5%. Hasil 
analisis inferensial menunjukkan nilai thitung = 15,475 > ttabel = 1,746. Artinya HO 
ditolak Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi 
sosial kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMPN 53 Makassar. 

Saran dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagi kepala sekolah agar dapat 
meningkatkan lagi kompetensi sosialnya karena semakin baik kompetensi sosial 
kepala sekolah maka semakin baik pula kineja guru. 2) Bagi guru agar lebih 
meningkatkan kemampuan kinerja. 3) Bagi penelitian selanjutnya disarankan 
untuk mengadakan penelitian dengan cakupan materi lain berdasarkan kompetensi 
sosial terhadap peningkatan kinerja guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana bertujuan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pada sisi 

lain, pendidikan diartikan juga sebagai upaya pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu 

generasi kegenerasi berikutnya melalui pengajaran, pelatiahan, dan penelitian. 

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi 

memungkinkan pula dilakukan secara otodidak. Dengan demikian dapat 

ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, terencana dan sistematis 

dari orang “dewasa” kepada orang yang “belum dewasa” untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai (kedewasaan) taraf hidup 

yang lebih baik.
 1 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 

ayat 1 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secata 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, 
masyarakat, bangsa dan negara.

2
 

Sekolah merupakan lembaga formal yang menyelenggarakan proses 

pendidikan. Sekolah sebagai sebuah organisasi membutuhkan pengelolaan 

                                                           
1 Hamid Darmadi,  Pengantar pendidikan Era Globalisasi  ( Tanggerang : An1mage, 

2019) h.6 
2 Depdiknas, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, pasal 1, ayat 1, Jakarta: 

Depdiknas 
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yang baik dan profesional agar tujuan dari pendidikan tercapai untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga formal yang 

menyelenggarakan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mendaya 

gunakan seluruh potensi yang ada di sekolah, baik potensi yang berasal dari 

dalam sekolah itu sendiri atau berasal dari luar sekolah. Dalam hal ini sekolah 

harus menunjukkan kinerja sekolahnya. Kinerja sekolah ditentukan oleh 

semua elemen yang ada disekolah itu. Berhasil tidaknya kinerja sekolah tidak 

hanya ditentukan oleh kepala sekolah saja, namun semua komponen harus 

mendukung. Kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang 

dalam istilah Islam disebut sebagai khalifah. Khalifah adalah seseorang yang 

mempunyai amanat dan tanggung jawab sebagai pemimpin.
 3 

 Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 30 yang berbunyi: 

مَاءَ وَوحَْهُ وَإذِْ قاَهَ رَبُّلَ ىِيْمَلََئنَِةِ إوِِّي جَاعِوٌ فِي الْْرَْضِ خَيِيفةًَ ۖ قاَىىُا أتَجَْعوَُ فيِهَا مَهْ يفُْسِدُ فيِهَا  وَيسَْفِلُ اىدِّ

سُ ىلََ ۖ قَاهَ إوِِّي ََ  أعَْيمَُ مَا لََ تعَْيمَُىن وسَُبحُِّ بِحَمْدِكَ وَوقُدَِّ  

Terjemahannya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:” 
sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi”. Mereka berkata:” Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:” 
Sesungguhnya Aku mengetahui apayang tidak kamu ketahui.”

4
 

Dari ayat di atas menurut Hidayatul Insab bi Tafsiril Qur‟an bahwa 

para malaikat meminta diberitahukan hikmat dibalik penciptaan mereka, 

                                                           
3Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran, ( Bandung: 

Alfabeta, 2009 ) h.63 
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan (Cet. VII. Bandung: CV. Penerbit  

Jumanatul Ali-Art, 2019), h. 7 
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padahal makhluk tersebut menurut perkiraan mereka akan mengadakan 

kerusakan dimuka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan mereka selalu 

ta‟at kepada-Nya, bertasbih dengan memuji-Nya dan mengagungkan-Nya 

dengan semua sifat sempurna dan sifat kebesaran. Kata-kata “nuqaddisu laka” 

memiliki dua makna: pertama, berarti “kamu menyucikan-Mu karena-Mu” di 

ayat tersebut menunjukkan takhshis (pengkhususan kepada Allah saja) dan 

menunjukkan ikhlas (karena Allah), kedua, berarti “kami menyucikan diri 

kami dari akhlak buruk karena-Mu dan kami isi dengan akhlak mulia seperti 

cinta kepada-Mu, takut dan mengagungkan-Mu
.5 

Wahyudi, berpendapat bahwa kepala sekolah yang efektif mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: (1).Mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu 

mengelolah atau memimpin sekolah, (2).Memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah, (3).Mempunyai keterampilan sosial, (4).Profesional 

dan kompeten dalam bidang tugasnya.
6
Kepala sekolah harus memiliki 

beberapa kompetensi dasar, di antaranya kompotensi sosial. Kompetensi 

sosial adalah kemampuan kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

pendidik, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

sosial merupakan kemampuan kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat 

yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara 

lisan dan tulisan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan 

                                                           
5 https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30html 
6Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran, ( Bandung: 

Alfabeta, 2009 ) h.63 
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masyarakat sekitar.
7
Bagi kepala sekolah, kegiatan komunikasi dapat 

dimaksudkan agar memberikan sejumlah manfaat, antara lain agar 

penyampaian program yang disampaikan dapat mengerti oleh warga sekolah, 

mampu memahami orang lain, gagasan dapat diterima oleh orang lain, dan 

efektif dalam menggerakkan orang lain dalam melakukan sesuatu.
8
 

Kepala sekolah adalah mahluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak 

bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena 

itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, 

terutama dalam kaitannya dengan pendidikan yang tidak terbatas 

pembelajaran di sekolah tetapi juga pendidikan yang terjadi dan berlangsung 

di masyarakat.
9
 Kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan 

mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengembangkan sumber daya 

sekolah terutama mendayagunakan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.
10

 

Menyadari begitu pentingnya peran kepala sekolah dalam dunia 

pendidikan, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan 

standar sebagaimana diamanahkan dalam peraturan Mentri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah/ Madrasah, ada lima kompetensi yang 

harus dikuasai oleh seorang Kepala Sekolah/Madrasah yaitu:  

1.Kompetensi kepribadian, 2) Kompetensi manajerial, 3) 
Kompetensi kewirausahaan, 4) Kompetensi supervise, dan 5) 
Kompetensi sosial. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

                                                           
7E.Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset,2007), h.173 
8Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran, (Yogyakarta; Gava Media, 

2011), h. 111. 
9 E. Mulyasa, Standat KompetensiSertifikasi Guru,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset,2007), h.173 
10Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran, 

(Pontianak: Alfabeta,2009),h.32. 
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kepala sekolah yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial 
mengharuskan kepala sekolah memiliki hubungan sosial yang baik 
dengan lingkungannya, sehingga ia dapat bekerja sama dengan 
komponen sekolah dan tokoh masyarakat guna melaksanakan 
berbagai program dalam lingkungan kerja di sekolahnya untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

11
 

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat 1 kompetensi guru meliputi  

1) kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelolah 
pembelajaran peserta didik. 2) kompetensi kepribadian adalah 
kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan 
beribawa serta menjadi teladan peserta didik.  3) kompetensi sosial 
adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, otang 
tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 4) kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi adalah 
kemampuan pemguasaan materi pelajaran secara luas dan 
mendalam.

12
  

Kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian dan 

keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, 

pengetahuan dan perilaku yang baik. Ini dijelaskan dalam surat Al- 

Isra‟(17):(84): 

ٖۗ فرََبُّنُمْ اعَْيمَُ بمَِهْ هُىَ اهَْدٰي  سَبِيْلً  قوُْ مُوٌّ يَّعْمَوُ عَيًٰ شَامِيتَِه 

ࣖ 

Terjemahannya:  

“ Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebuh besar jalannya “.

13 
 

Dari ayat di atas menurut Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur‟an bahwa 

dalam ayat ini terdapat ancaman terhadap orang-orang musyrik. Yakni 

keadaan yang sesuai baginya. Termasuk dalam pengertian disini adalah tabiat 

                                                           
11 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 

Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah. 
12 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2005, Tentang 

Guru dan Dosen, Jakarta: Depdiknas 
13 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Cv  Penerbit 

Diponerogo,2005) h. 290 
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dan pengaruh alah sekitar. Jika orang tersebut tergolong orang baik, maka 

amalan mereka dilakukan karena Allah Rabbul „alamin, dan jika orang 

tersebut tergolong orang yang buruk, maka amal mereka dilakukan karena 

makhluk dan tidak melakukan selain yamg sesuia dengan keinginan makhluk. 

Dia mengetahui siapa yang cocok mendapatkan hidayah dan siapa yang 

tidak.
14

 

Menurut Krismastyanti kompetensi sosial merupakan suatu 

kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain 

dan untuk terlibat dalam situasi-situasi sosial yang memuaskan. Kompetensi 

sosial merupakan sarana untuk dapat diterima dalam masyarakat. Indikator 

kompetensi sosial kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

mentri pendidikan nasional No.13 Tahun 2007, meliputi: 1) Bekerjasama 

dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, 2) Berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan 3) memiliki kepekaan sosial 

terhadap orang atau kelompok lain.
15

Menurut Mulyasa indikator kompetensi 

sosial sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. 

2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
16

 

                                                           
14 https://tafsirweb.com/4688-surah-al-isra-ayat-84.html 
15 Krismastyanti, Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 205 

Jakarta. Jurnal Universitas Gunadarma (Online),  

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel 10505003 )  

diakses tanggal 1 Februari 2022. 
16 E Mulyasa (2007), Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, Alfabeta, 200 h. 173 

https://tafsirweb.com/4688-surah-al-isra-ayat
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel
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Indikator kompetensi sosial yang menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 bab II Pasal 3 dalam buku Zainal 

Aqib: 

a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat. 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

c. Bergaul secara efktif dengan pesrta didik, ssama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

pendidikan. 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku. 

e. Menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
17

 

Menurut Suyanto mengatakan bahwa kompetensi social memiliki 

kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesame pendidik 

dan tenaga pendidikan, misalnya bisa berdiskusi tentang masalah-masalah 

yang dihadapi peserta didik serta solusinya. 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau 

wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Contohnya, guru bisa 

memberikan informasi tentang bakat, minat, dan kemampuan peserta 

didik.
18

 

   Kinerja guru dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sebagai seorang pendidik di sekolah. Kinerja guru merupakan 

                                                           
17 Zainal Aqib, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional (Bandung: Yrama 

Wiyada,2019) h. 61 
18 Suyanto, Menjadi Guru Profesional: Strategi meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas 

Guru di Era Global (Jakarta: Erlangga, 2013) h.42-43 
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elemen penting dalam pendidikan. Selain itu juga merupakan penentu 

tinggi rendahnyakualitas ( mutu ) pendidikan. Oleh karena itu setiap guru 

harus memahami tujuan pendidikan nasional, agar setiap sikap dan 

tindakan dalam mengajar peserta didik diarahkan pada tujuan pendidikan 

nasional yang telah dirumuskan. 

  Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undaang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3  yang 

menyataakaan bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan  
dan  membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa, mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan serta bertanggung jawab.

19 
  

  Kinerja guru merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan sekolah. Kinerja adalah prestasi, hasil kerja atau unjuk kerja. 

Kinerja guru yang dimaksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam 

merencanakan, melaksanakan dan menilai proses kegiatan belajar 

mengajar yang intensitasnya yang dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin 

profesoinal guru dalam proses pembelajaran. Hasil kerja yang ditunjukkan 

pun haruslah tinggi. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapt 

mempengaruhi kinerja guru yaitu kualitas pengetahuann guru, besarnya 

kompensasi yang diterima, tingkat kedisiplinan yang dimiliki, motivasi 

kerja dan lingkungan kerja tempat guru tersebut mengajar.
20

 

  Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang guru di 

lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung 

                                                           
19 Htttp://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-20-tahun-

2003-tentang-Sisdiknas-pdf ( diakses tanggal 2 Februari 2022 ) 
20 http://print.kompas.com/baca/2015/07/07/Mutu-Guru-Belum -Menggembirakan (  

diakses tanggal  2 Februari 2022 )   
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jawab dalam mencapai tujuan pendidikan.
21

Keberhasilan seorang guru 

harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Apabila guru telah 

memenuhi kriteria tersebut maka seorang guru dapat dikatakan berhasil 

dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya apabila seorang guru belum 

memenuhi kriteria yang baik maka guru belum dapat dikatakan berhasil. 

Uno menyatakan bahwa kinerja guru merupakan gambaran hasil kerja 

yang dilakukan guru terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karena 

itu untuk dapat menilai kinerja guru dapat dilakukan dengan mengamati 

melalui indikator-indikator dari setiap aspek kinerja guru yang meliputi: 1) 

kualitas kerja, 2) Kecepatan/ ketetapan kerja, 3) Inisiatif dalam kerja.
22

 

  Menurut Kaswan kriteria utama yang digunakan dalam menilai 

kinerja yakni: 

1. Kualitas, seberapah jauh atau baik proses atau hasil menjalankan 

aktivitas mendekati kesempurnaan ditinjau dari kesesuaian dengan cara 

ideal menjalankan suatu kegiatan atau memenuhi tujuan yang 

dikehendaki aktivitas suatu usaha. 

2. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai, jumlah unit 

jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu, seberapa jaun atau baik aktivitas diselesaikan , atau 

hasil yang diproduksi pada waktu yang paling awal yang dikehendaki 

dari sudut pandang koordinasi dengan output yang lain maupun 

memaksimumkan  waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain
.23 

                                                           
21Asf Jasmani & Syaiful Mustofa,  Terobosan Baru Dalam KinerjaPeningkatan Kerja 

Pengawas Sekolah Dan Guru (Jogjakarta: Ar-RuzzMedia,2013) h.155-156 

22 Mustika Sulisto Ningsih, “Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Guru di MA Al-

Hikmah Wayhalim Kedaton Bandar Lampung”Skripsi (Lampung: Fakultas tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden intan Lampung 2017),h. 7-8. 
23 Kaswan, Coaching dan Mentoring untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan 

Kinerja Guru ( Bandung: Alfabeta, 2012) h.187 



10 
 

 
 

  Menurut Supardi kinerja guru melaksanakan tugas tugas 

pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator indikator sebagai berikut: 

a. Kemampuan menyusun rencana dan program Pembelajaran 

b. Kemampuan melaksanakan Pembelajaran 

c. Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi 

d. Kemampuan melaksanakan penilaian 

e. Kemampuan melaksanakan program pengayaan 

f. Kemampuan melaksanakan program remedial.
24

 

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran tolak 

ukur dalam menilai kinerja. John  mengemukakan 4 dimensi yang  dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur  dalam menilai kinerja secara umum, yaitu: 

1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang. 

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
25 

 

Nana Sudjana indikator kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan 

Pembelajaran dikelas yaitu: 

a. Perencanaan program kegiatan Pembelajaran 

b. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran 

c. Evaluasi/penilaian Pembelajaran.
26

 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 

yang bertempat di SMPN 53 Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan 

                                                           
24 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) h.40  
25 Sudarmannto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM,  ( yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2009 ) h. 11 
26 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sina Pers, 2011) h. 

67 
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salah satu guru di sekolah, kompetensi sosial kepala sekolah SMPN 53 

Makassar dapat dikatakan baik, Hal ini dapat dilihat dari terjalinnya 

hubungan yang baik antar guru dan kepala sekolah seperti kepala sekolah 

memberikan semangat pada guru agar merasa diperhatikan, kepekaan kepala 

sekolah dengan sigap menyelesaikan masalah atau problem yang terjadi 

seperti kepala sekolah meminta guru menceritakan permasalahannya agar 

kepala sekolah dapat memberikan solusi, baik yang berhubungan dengan guru 

ataupun yang berhubugan dengan peserta didik. Kepala sekolah dapat 

membimbing, mengarahkan guru dan saling memberikan solusi satu sama 

lain sehingga masalah dapat terselesaikan. Masalah dalam penelitian ini 

adalah kurangnya kerjasama yang harmonis antara guru dengan guru.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

dalam judul Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar . 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran kompetensi sosial kepala sekolah di SMPN 53 

Makassar? 

2. Bagaimana gambaran kinerja guru di SMPN 53 Makassar ? 

3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMPN 53 Makassar ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 

1. Mengetahui kompetensi sosial kepala sekolah di SMPN 53 Makassar 

2. Mengetahuai kinerja guru di SMPN 53 Makassar 
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3. Mengetahui pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMPN 53 Makassar 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoretis 

Peneliti dapat menambah wawasan dan keilmuan khususnya terkait 

kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru. 

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkaan daapat menjadi acuan untuk lebih 

menerapkan kepemimpinan kepala sekolah yang bisa menyelesaikan 

permasalahan yang ada disekolah. 

b. Bagi pemimpin, sebagai bahan informasi kepada kepala sekolah untuk 

penambahan wawasan tentang bagaimana kompetensi sosial kepala 

sekolah dan kinerja guru. 

c. Bagi peneliti, akan mendapat pengalaman dan pemahaman pengetahuan 

tentang bagaimana kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat. Penelitian ini adalah “ Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar”  

H0 :tidak ada pengaruh kompetensi Sosial Kepala Sekolah  terhadap 

peningkatan kinerja guru SMPN 53 Makassar. 

Ha :ada pengaruh kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap peningkatan 

kinerja guru SMPN 53 Makassar. 
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F. Defenisi Operasional Variabel 

1. Kompetensi Sosial Kepala Sekolah ( Variabel X ) 

Kompetensi sosial kepala sekolah adalah kemampuan seseorang untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Kompetensi ini dapat 

menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam tujuan 

menjalin kerjasama dengan komponen sekolah dan masyarakat sekitar. 

Indikator kompetensi sosial kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian 

ini  adalah 1.) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, 2.)   

berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, 3.) memiliki kepekaan 

terhadap orang lain. 

2. Kinerja Guru ( Variabel Y ) 

Kinerja guru adalah hasil kuantitas dan kualitas yang dilakukan oleh 

seorang guru yang didapatkan guru setelah melakukan pekerjaan atau tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya, kinerja guru juga dapat diartikan sebagai 

prestasi yang diraih seorang guru sesuai dengan tugasnya sebagai seorang 

guru. Indikator kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 1) 

kualitas dari hasil kerja, 2) kuantitas dari hasil, 3) ketepatan waktu, 4) 

kemampuan kerjasama. 

G. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah meninjau 

beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

1. Skripsi Jannah (2019) dengan judul “Peran Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Kompetensi Manajerial Di Madrasah 

Ibtidaiyah Manbaul Ulum Bungah Gresik”.  Dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa upaya penerapan kompetensi manajerial kepala sekolah 
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dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum 

Bungah Gresik yaitu melalui beberapa proses. Mulai dari proses 

perencanaa dengan membagi tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 

pendidikan dan kapasitas kemampuan guru. Kemudian proses pelaksaan 

yang diwujudkan melalui beberapa hal seperti, meningkatkan kedisiplinan 

guru, memberikan motivasi, memberikan reward, mengikutsertakan guru 

dalam kegiatan MGMP, pelatihan, dan workshop. Dan proses monitoring 

dan evaluasi melalui pelaksanaan supervise pembelajaran setiap satu bulan 

sekali. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian ini adalah sama-sama berfokus dalam mengkaji pengaruh kepala 

sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dalam penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji bagaimana peran 

kepala sekolah terutama kompetensinya sebagai manajerial sehingga 

berpengaruh pada peningkatan kinerja guru, sedangkan dalam penelitian 

yang peneliti kaji lebih berfokus pada bagaimana pengaruh seorang kepala 

sekolah yang mempunyai kompetensi sosial sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru di SMPN 53 Makassar.
27

 

2. Skripsi Wahyuni (2018) dengan judul “Kompetensi Manajerial Kepala 

Madrasah Dalam Membangun Motivasi Kerja Guru Di MAS PAB-2 

Helvetia”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kompetensi 

manajerial yang telah ditetapkan Kepala Madrasah dalam rangka 

membangun motivasi kerja guru di MAS PAB-2 Helvetian diantaranya, 

mengelolah budaya dan iklim sekolah dengan baik sehingga tercipta 

                                                           
27 Roichatul Jannah, Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Ibdtidaiyah Manbaul Ulum Bunga Kresik, (skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya 2019. 
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suasana kerja yang harmonis serta dapat dilihat dari tingkat kehadiran guru 

dalam memberikan pengajaran didalam kelas, terjalinnya komunikasi yang 

baik dengan para personel madrasah,membantu dalam mengelolah 

program-program perencanaan madrasah, mengelolah guru dan staf dalam 

rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal, saling 

berkoordinasi dengan bagian tata usaha untuk mengelolah ketatausahaan 

serta tata persuratan, bekerjasama dengan pihak komite sekolah maupun 

dengan personel madrasah dalam memecahkan problematika madrasah 

dalam hal sarana dam prasarana yang Kurang memadai. Kesamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-

sama berfokus pada bagaimana peran seorang kepala sekolah sehingga 

dapat memotivasi guru dalam meningkatkan kinerja yang dimilikinya. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada 

bagaimana kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah 

sehingga dapat membangun motivasi kerja setiap guru, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada bagaimana 

pengaruh kompetensi sosial yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga 

dapat meningkatkan kinerja setiap guru di SMPN 53 Makassar.
28

 

3. Skripsi Anggun (2017) dengan Judul “Peran Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI Di MTs Nurul Huda Sukajawa)”. Dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Huda Sukajawa adalah pertama, 

sebagai supervisor internal dalam bidang akademik dengan melaksanakan 

                                                           
28 Fitri Wahyuni Rizky L. Tobing, Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam 

Membangun Motivasi Kerja Guru di MAS PAB-2Helvetia, (skripsi) Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara 2017. 
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supervise pengajaran secara teratur dan kontinyu, kedua sebagai evaluator 

yakni dengan melaksanakan pengawasan atau monitoring dan evaluasi 

terhadap kinerja para guru dan karyawan secara terjadwal dan kontinyu, 

ketiga sebagai educator yakni dengan memberikan arahan, petunjuk dan 

pembinaan terhadapa para guru untuk selalu bekerja sama, meningkatkan 

komitmen dalam bekerja juga hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh guru dan harus disesuaikan dengan juknis 

yang ada, keempat sebagai tauladan yang selalu memberi contoh pada 

guru dan kariyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban akademik 

dimadrasah. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berfokus pada bagaimana peran 

seorang kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin 

sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dimiliki oleh setiap guru, 

sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini lebih berfokus pada 

bagaimana peran seorang kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan 

kinerja setiap guru, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lebih berfokus pada bagaimana pengaruh seorang kepala sekolah yang 

memiliki kompetensi sosial sehingga dapat meningkatkan kinerga guru di 

SMPN 53 Makassar.
29

 

4. Skripsi Luky (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar 

Negeri Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponogoro Tahun Pelajaran 

2017/2018”. Dari penelitian ini, menunjukkan terdapat pengaru yang 

                                                           
29 Anggun Intansari, Peran Kepala Madrasah  Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI  

di MTs Nurul Huda Sukajaya, (skripsi) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1438 H/ 2017 M 

2017.  
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positif dan signifikan antara kompetensi kepribadian kepala sekolah 

terhadap kinerja guru yang ditunjukkan dengan hasil uji t yatitu thitung > 

ttabel (14,746 > 1,668) pada taraf signifikan 5% dengan koefisien 

determinan 0,770 yang artinya kinerja guru dipengaruhi oleh kompetensi 

kepribadian kepala sekolah sebesar 77,0%. Terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan antara kompetensi sosial kepala sekolah terhadap kinerja 

guru yang ditunjukkan thitumg >  ttabel (12,857 > 1,668) pada taraf signifikan 

5%, dengan koefisien determinan 0,489 yang artinya kinerja guru 

dipengaruhi yang positif dan sugnifikan secara bersama-sama antara 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

kinerja guru. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti bagaimana pengaruh 

kompetensi sosial kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja 

guru. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti dua 

kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti hanya berfokus pada satu kompetensi yaitu kompetensi 

seorang kepada sekolah dalam bersosialisasi sehingga dengan adanya 

kompetensi itu dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh guru.
30

 

5. Skripsi Yuli (2019) dengan judul ”Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Bina Karya Kecamatan 

Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”. Dari penelitian ini, 

berdasarkan analisis penelitian, hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

baha variabel kompetensi kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap 

                                                           
30 Luky Arum Lawuningtyas, Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Social 

Kepala Sekolah Trhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Keccamatan Pulung Kabupaten 

Ponogoro Tahun Plajaran 2017/2018, (skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2018.  
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kinerja guru, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi rhitung= 

0,979 dengan koefisien determinasi yaitu 05,9%. Berdasarkan (uji t) 

bahwa thutung > ttabel sehingga ada pengaruh kompetensi kepala sekolah 

terhadap kinerja guru  disekolah dasar negeri bima karya artinya semakin 

baik kompetensi sosial kepala sekolah maka semakin baik pula tingkat 

kinerja guru dan begitupun sebaliknya. Persamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti 

mengenai  pengaruh kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah 

terhadap kinerja guru. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih 

berfokus pada kompetensi secara umum yang dimiliki oleh kepala sekolah 

sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada 

kompetensi sosial yang dimiliki oleh kepala sekolah.
31

 

 

                                                           
31 Yuli Setiatin, Pengaruh Kompetensi Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar 

Negeri Bina Karya Kecamatan Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara, (Skripsi) Universitas 

Palembang 2019. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kompetensi Sosial 

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

Inggris, yaitu Competence yang berarti kecakupan atau kemampuan. 

Sedangkan menurut Martinis Yamin, kompetensi adalah kemampuan yang 

dapat dilakukan yang mencakup tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap 

dan keterampilan pembelajaran yang berbasis kompetensi adalah 

pembelajaran yang memiliki standar. Standar yang dimaksud adalah acuan 

bagi guru tentang kemampuan yang menjadi fokus pembelajaran penilaian.
32

 

Menurut Uno, Kompetensi yang dimiliki seseorang guru adalah 

menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dengan 

lingkungan mereka seperti orang tua, tetangga dan teman sebaya.
33

 

Dalam standar kompetensi konselor menurut permendiknas 

nomor 27 tahun 2008, kompetensi sosial dijabarkan menjadi beberapa 

indikator yaitu: 

a. Mengimplementasikan kolaborasi intern ditempat kerja. 

b. Beberapa dalamorganusasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. 

c. Mengimplementasikan kolaborasi antara profesi. 

Sedangkan menurut Anwar kompetensi merupakan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir 

dan bertindak. Berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus 

                                                           
32Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak.( Jakarta: PT Bumi Aksara,2008) h.1 
33Hamzah B Uno,  Profesi Pendidikan.(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h.19 
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memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam artimemiliki 

pengetahuan, keterampilan dan nila-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.
34

 

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperluka agar seseorang 

berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetnsi sosial ini 

termasuk keterampilan dalam interaksi social dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial.
35

Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan guru 

melakukan interaksi social melalui komunikasi. Guru dituntut berkomunikasi 

dengan sesama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar.
36 

 

Dalam standar Nasional Pendidikan Kompetensi sosial menjadi 

kompetensi keempat yang dimasukkan dalam landasan yuridis ( UU No.14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen). Kompetensi ini berkaitan dengan 

kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada 

disekitar dirinya.Model komunikasi personal cenderung lebih mudah diterima 

oleh peserta didik dan masyarakat.Dalam konteks ini hendaknya guru 

memiliki strategi dan pendekatan dalam melakukan komunikasi yang 

cenderung bersifat horizontal. 

Menurut Adam dalam kutipan Martani dan Adiyanti kompetensi 

sosial mempunyai hubungsn erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas 

interaksi antar pribadi.Kompetensi sosial merupakan salah satu jenis 

kompetensi yang harus dimiliki dan pemilihan kompetensi ini merupakan 

suatu hal yang penting. Ross-Kranor mendefenisikan kompetensi sosial 

sebagai keefektifan dalam berinteraksi, hasil dari perilaku-perilaku teratur 

                                                           
34Moch Idochi Anwar,  Kepemimpinan Dalam Proses Belajar Mengajar  (Bandung: 

Angkasa,2017) h.14 
35 Mohammad Surya, Psikologi Pemblajaran dan Pengajaran (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisyi,2004) h.93 
36 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan Profesional Guru (Jakarta: Gaung 

Persada Press,2009) h.65 
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yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.
37

 

Latifah memberi defenisi lain, namun tidak jauh berbeda mengenai 

kompetensi sosial, yaitu tindakan yang sesuai dengan tujuan dalam konteks 

sosial tertentu, dengan menggunakan cara-cara yang tepat dan memberikan 

efek yang positif pada dirinya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa orang yang 

memiliki kompetensi sosial yang tinggi mampu mengekspresikan perhatian 

sosial lebih banyak, lebih simpatik, lebih suka menolong, dan lebih dapat 

mencintai. 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk  individu sekaligus sosial, 

dari sejak lahir hingga meninggalkan manusia perlu dibantu atau kerja sama 

dengan manusia lain, segala sebahagiaan yang dirasakan manusia pada 

dasarnya adalah berkat bantuan dan kerja sama dengan manusia lain, manusia 

sadar bahwa dirinya harus merasa terpanggil hatinya untuk berbuat baik bagi 

orang lain dan masyarakat. Kompetensi sosial adalah kemapuan untuk 

berkomunikasi danberinteraksi secara efektif dan efisen, baik dengan peserta 

didik, guru, orang tua/wali, danmasyarakat sekitar, sehingga seseorang yang 

memiliki kompetensi sosial akan tampak menarik, empati, kolaboratif, suka 

menolong, menjadi panutan,komunikatif dan kooperatif. 

Dari uraian tersebut bahwa kemampuan sosial adalah salah satu daya 

kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam 

menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. 

Dari penjelasan tersebut kompetensi sosial dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

                                                           
37 Wisjnu Martani dan MG Adiyanti (2014), Kompetensi Sosial dan Kepercayaan Diri 

Remaja, Jurnal Psikologi, 18(1) h 179 
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a. Tenaga kependidikan sebagai petugas kemasyarakatan. 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa setiap guru memegang 

peran sebagai wakil masyarakat yang representif sehingga jabatan guru 

sekaligus merupakan merupakan jabatan kemasyarakatan, guru bertugas 

membina masyarakat agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. 

Untuk melaksanakan tugas itu, guru harus memiliki kompetensi sebagai 

berikut: 

1) Aspek normative kependidikan untuk menjadi guru yang lebih baik tidak 

cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, kecakapan saja, tetapi juga 

harus bertindak baik sehingga hal ini perbuatan dengan norma yang 

dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Pertimbangan sebelum memiliki jabatan guru. 

3) Mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan 

masyarakat dan kemajuan pendidikan. 

b. Tenaga kependidikan dimata masyarakat 

Kedudukan guru ternyata bukan hanya terbatas disekolah saja akan 

tetapi juga berada ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu, guru harus 

memiliki kompetensi sebagai berikut. 

1) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat. 

2) Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik. 

3) Mampu mendorong dan menunjang kreatifitas masyarakat. 

4) Menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik 

c. Tanggung Jawab social 

Peran guru di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan 

pembelajaran, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab yang lebih banyak, 
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yaitu bekerja samadengan pengelolah pendidikan lainnya didalam lingkungan 

masyarakat, untuk itu guru harus lebih banyak melibatkan dirinya diluar 

sekolah. Perangkat kompetensi yang dijabarkan secara operasional diatas 

merupakan bekal bagi calon guru, dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya disekolah sekaligus di masyarakat.
38

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berinteraksi atau 

berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk menciptakan suatu 

hubungan yang baik atau menjalain kerja sama yang baik. 

2. Indikator Kompetensi sosial 

Indikator kompetensi sosial yang menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 bab II Pasal 3 dalam buku Zainal 

Aqib: 

a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat. 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

c. Bergaul secara efktif dengan pesrta didik, ssama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

pendidikan. 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku. 

e. Menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
39

 

Menurut Mulyasa indikator kompetensi sosial sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. 

                                                           
38H E Mulyasa, Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: Remaja 

Rosdakrya,2013) h. 71-72 
39 Zainal Aqib, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional (Bandung: Yrama 

Wiyada,2019) h. 61 
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2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
40

 

Menurut Suyanto mengatakan bahwa kompetensi social memiliki 

kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: 

d. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

e. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesame pendidik 

dan tenaga pendidikan, misalnya bisa berdiskusi tentang masalah-masalah 

yang dihadapi peserta didik serta solusinya. 

f. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau 

wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Contohnya, guru bisa 

memberikan informasi tentang bakat, minat, dan kemampuan peserta 

didik.
41

 

Menurut Krismastyanti kompetensi sosial merupakan suatu 

kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan orang 

lain dan untuk terlibat dalam situasi-situasi sosial yang memuaskan. 

Kompetensi sosial merupakan sarana untuk dapat diterima dalam 

masyarakat. Indikator kompetensi sosial kepala sekolah sebagaimana 

tertuang dalam Permendiknas NO.3 Tahun 2007, meliputi:  

1.  Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
42

 

                                                           
40 E Mulyasa (2007), Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, Alfabeta, 200 h. 173 
41 Suyanto, Menjadi Guru Profesional: Strategi meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas 

Guru di Era Global (Jakarta: Erlangga, 2013) h.42-43 
42 Krismastyanti, Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 205 

Jakarta. Jurnal Universitas Gunadarma (Online), (     
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f. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yakni “kepala” dan 

“sekolah”.Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam 

suatu organisasi atau lembaga.Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu 

lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.Secara 

singkat kepala seklah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga 

dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Wahjosumidjo mendefenisikan kepala sekolah sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang member pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran.
43

 

Daryanto menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan personel 

sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah, 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mrnyelenggarakan seluruh 

kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan 

dasar pancasilah yang bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. 

c. Mempertinggi budi pekerti 

d. Memperkuat kepribadian. 

e. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
44

 

Menurut Mulyasa kepala sekolah adalah salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

                                                                                                                                                                
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel 10505003 )  

diakses tanggal 1 Februari 2022. 
43Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan 

Permasalahannya (Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada,2011) h.126 
44Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Reneka Cipta,2010)  h.80 

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel
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Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik lainnya, pendayagunaan 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah 

yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi kepala sekolah, 

kepala sekolah bisa dikatakan sebagai jemjang karir dari jabatan fungsional 

guru. Apabila seorang guru mamiliki kompetensi sebagai kepala sekolah dan 

telah memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka guru tersebut dapat 

memperoleh jabatan kepala sekolah. 
45 

Kepala sekolah dapat didefenisikan sebagai tenaga professional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kata memimpin dari 

rumusan tersebut mengandung makna luas yaitu kemapuan untuk 

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
46

 

Adapun kewenangan kepala sekolah sebagai pemimpin untuk 

mencapai tujuan sekolah adalah mengatur dan mengelolah tiga hal pokok 

yaitu personil, sarana dan dana. Sebagai seorang manager, kepala sekolah 

harus mampu dan mempunyai kemampuan manajemen yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya.
47

 

Jadi kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang guru yang 

mendapatkan tugas tambahan sebagai seorang pemimpin dalam suatu 

                                                           
45 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, ( Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2007) h.24 
46 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta,2014) h. 49 
47 Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006) h.23 
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lembaga pendidikan yang bertugas untuk mengkoordinir segala sesuatu yang 

berhubungan dengan suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk 

menjadikan suatu lembaga pendidikan maju dan berkembang. 

g. Peran Kepala Sekolah/ Madrasah 

 Menurut Wahjosumidjo, kepala sekolah memiliki peran yang 

secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Educator (pendidik) 

Pendidik adalah orang mendidik, memberikan contoh atau 

memberikan informasi mengenai suatu hal. Sebagai kapela sekolah yang 

diangkat melalui suatu pertimbangan maka secara otomatis kepala sekolah 

sudah dikatakan mampu memberikan suatu gambaran contoh sikap yang 

baikterhadap guru, staf, dan siswa yang berupa kedisiplinan, jujur, penuh 

tanggung jawab, bersahabar dan lain-lain. 

b. Manajer 

Manajer adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin 

dan mengendalikan suatu usaha anggotanya. Sebagai kepala sekolah harus 

mampu merencanakan secara matang dan benar-benar dipersiapkan suatu 

program tertentu. Mampu mengorganisasikan anggotanya dengan cara 

menghimpun atau mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-

sember material sekolah, sebab keberhasilan sekolah sangat bergantung pada 

pendayagunaan barbagai sumber. Mampu memimpin dalam arti kepala 

sekolah mampu mengarahkan dan memengaruhi anggotanya daam 

melaksanakan tugas-tugasnya.Kemudian kepala sekolah mampu 

mengendalikan kondisi apabila terdapat suatu kesalahan diantara bagian-
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bagian yang ada di sekolah, dan kepala sekolah harus memberikan masukan, 

petunjuk atau meluruskan. 

c. Leader 

Kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu kepala sekolah dituntut agar 

selalu bertanggung jawab terhadap para staf, guru, dan siswa guna menyadari 

akantujuan sekolah yang telah ditetapka. Agar guru, staf, dan siswa mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dan kepala sekolah sebagai fasilitator. 

Selain itu kepala sekolah harus selalu tampak sebagai sosok yang 

wibawa, dihargai, dipercaya, diteladani, dan lain-lain. Kepala sekolah harus 

dapat menjaga keseimbangan antara guru, staf, dan siswa terhadap 

lingkungan masyarakat sekitar agar terjadi keselarasan antara kehidupan 

sekolah dan kehidupan masyarakat.
48

 

Mulyasa menyebutkan bahwa untuk mendorong visinya dalam 

meningkatkan kualitas tenaga kependidikan kepala sekolah harus mempunyai 

peran sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah sebagai educator ( pendidik), meliputi pembinaan mental, 

pembinaan moral dan pembinaan fisik bagi tenaga kependidikan. 

2. Kepala sekolah sbagai manajer, yang pada hakikatnya merupakan suatu 

proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan 

mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan 

seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

3. Kepala skolah sebagai administrator, dalam hal ini ia memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktiitas pengelolaan  administrasi yang 

                                                           
48Wahjosumidjo,  Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan 

Permasalahannya h. (Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada, 2011 )126-127 
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bersifat pencatatan, penusunan dan pendokumenan seluruh program 

sekolah. 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor, harus mampu melakukan berbagai 

pngawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan. 

5. Kepala sekolah sebagai leader,harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah dan medelegasi tugas. 

6. Kepala sekolah sebagai inovator, harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan 

baru, engintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan disekolah dan mengembangkan model-model 

pembelajara yang inivatif. 

7. Kepala sekolah sebagai motivator, harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memotivasi para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya.
49

  

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan 

organisasi adalah kuat tidaknya kepemimpinan, kegagalan dan keberhasilan 

suatu organisasi ditentukan oleh pemimpin kerena pemimpin merupakan 

pengendali dan penentuh arah yang hendak ditempuh menuju tujuan yang 

akan dicapai. Adapun peran kepala sekolah yaitu sebagi berikut: 

a. Kepala sekolah sebagai Educator (pendidik) 

b. Kepala sekolah sebagai Manajer 

c. Kepala sekolah sebagai Administrator 

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor 

                                                           
49 E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Penerbit PT Remaja 

Rosdakarya, 2006) h. 98 
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e. Kepala sekolah sebagai Leader 

f. Kepala sekolah sebagai Inovator 

g. Kepala sekolah sebagai Motivator.
50

 

h. Syarat-syarat Kepala Sekolah 

Pengalaman kerja merupakan syarat penting yang tidak dapat 

diabaikan. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat besar, oleh sebab 

itu untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Adapaun syarat tersebut antara lain: 

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang 

sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. 

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat yang 

diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai 

bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi madrasah 

yang dipimpinnya. 

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pengembangan sekolahnnya.
51

 

Kepala sekolah merupakan factor penentu efektivitas sekolah oleh 

sebab itu  kepala sekolah hendaknyamemiliki sifat-sifat dibawa ini antara 

lain: 

                                                           
50 Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan 

Alternatif di Era Kompetitif, (Malang: UIN MALIKI PRESS,2010) h. 180 
51 Daryanto, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: Reneka Cipta, 2010) h. 80 
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1. Memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan untuk bertindak 

dengan keteguhan hati dan melakukan perundingan dalam situasi yang 

sulit 

2. Memilii inisiatif dan upaya yang tinggi. 

3. Beriorntasi kepada tujuan dan memiliki rasa kejelasan yang tajam tentang 

tujuan intruksional dan organisasional. 

4. Menyusun sendiri contoh-contoh yang baik secara sungguh-sungguh. 

5. Menyadari keunikan guru dalam gaya, sikap, keterampilan dan orientasi 

mereka serta mendukung gaya-gaya mengajar yang berbeda. Kepala 

madrasah yang efktif sanggup menggabungkan keterampilan mengajar 

dengan penataan dan penguasaan mengajar.
52

 

B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru, guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses 

dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya. 

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. Denga kata lain, hasil kerja 

                                                           
52 Solistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Terras,2009 ) h. 195 
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yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.
53

 

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.
54

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.
55

Sedangkan menurut Sulistiyani dan Rosida menyatakan bahwa 

kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan, yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
56

 

Jadi kinerja guru merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang guru setelah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang guru sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2. Kriteria Kinerja Guru 

Adapun kriteria kinerja guru yang dapat mencapai prestasi kerjanya 

lebih diarahkan pada kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

penjelasan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3tentang 

Standar Nasional Pendidikan, bahwa kinerja guru , dalam hal ini kompetensi 

guru meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi 

kepribadaian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 

                                                           
53Asf Jasmani dan Syaiful Mustofa, Terobosan Baru Dalam Kinerja Peningkatan Kerja 

Pengawas Sekolah Dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media , 2013) h.6 
54Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.47 
55Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Belajar Daya Manusia. (Jakarta: Salemba Empat, 

2009 ) h.5 
56Ambat Teguh Sulistiyani dan Rosida, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2003 ) h.32  



33 
 

 
 

a. Kompetensi pedagogic adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik, yaitu meliputi: 

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 

3. Pengembanga kurikulum/silabus 

4. Perancangan pembelajaran 

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

6. Evaluasi hasil belajar 

7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya 

b. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian yang 

meliputi: 

1. Mantap 

2. Stabil 

3. Dewasa 

4. Arif dan bijaksana 

5. Berwibawa 

6. Berakhlak mulia 

7. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

8. Mengevaluasi kinerja sendiri 

9. Mengmbangkan diri secara berkelanjutan 

c. Kompetensi propesional, merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang meliputi: 

1. Konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 

menaungi/koheren dengan materi ajar. 

2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 
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3. Hubungan konsep antarmata pelajaran terkait 

4. Penerapan konsep-konsep keilmuandalam kehidupan sehari-hari 

5. Kompetensi secara professional dalam konteks global dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 

d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidikan sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berperan dalam hal-hal yang meliputi: 

1. Berkomunikasi lisan dan tulisan 

2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara funsional 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar 

Seorang guru dianggap memiliki kinerja yang baik apabila ia memiliki 

keempat kompetensi tersebut diatas, sehingga mampu untuk melaksanakan 

tugas sebagai seorang pendidik sesuai dengan yang dituntut oleh organisasi 

dalam hal ini adalah sekolah. Kualitas kinerja mereka merupakan suatu 

konstribusi penting yang akan menentukan bagi keberhasilan proses 

pendidikan disekolah. Oleh karena itu, perhatian pada kinerja guru untuk 

terus meningkat dan ditingkatkan menjadi hal yang sangat penting, apalagi 

apabila memperhatikan tuntutan masyarakat yang terus meningkat berkaitan 

dengan kualitas pendidikan, dan hal ini tentu saja akan berimplikasi pada 

makin perlunya peningkatan kualitas kinerja guru. 

Keberhasilan guru seseorang bisa dilihat apabila kritera-kriteria yang 

ada telah mencapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai berarti 

pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang baik. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa kinerja guru 
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adalah hasil kerja yang terlihat dari serangkaian kemampuan yang dimiliki 

oleh seorang yang berprofesi guru. 

a. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkankepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
57

 

b. Kompetensi pedagogic, meliputi kemampuan mengelolah Pembelajaran 

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan Pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

c. Kompetnsi profesional merupakan penguasaan materi Pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran disekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

d. Kompetensi social merupakan memampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
 58

 

Dari uraian tentang kinerja guru diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai pendidik.Kinerja atau prestasi 

kerjanya dapat dikatakn baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai 

sesuai dengan standaryang telah ditetapkan.
59

 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

Dalam sebuah organisasi sekolah/madrasah setiap guru memiliki 

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

                                                           
57 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Bandung: Yrama Widya,2008) h. 18 
58 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Bandung: Yrama Widya, 2008) h. 22 
59Ahmad  Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, Strategi, dan 

Iplementasinya (Yogyakarta: Kencana, 2016 ) h.70-71 
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memahami setiap perbedaan-perbedaan tersebut dan mengupayakan agar 

kinerja guru dapat maksimal. Menurut Malthis &Jackson, ada tiga faktor 

yang memengaruhi kinerja karyawan yaitu faktro 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 

organisasimeliputi 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.
60

 

Menurut 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 reality 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 itu pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan bidangnya 

akan dapat membantu dalam efektivitas suatu Pembelajaran. 

 

 

 

                                                           
60Asf Jasmani & Syaiful Mustofa, Terobosan Baru Dalam KinerjaPeningkatan Kerja 

Pengawas Sekolah Dan Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2013 )h.159-160 
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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. 
61

 

Maisah mengemukakan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh factor 

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

kepemimpinan, sistem, team, 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 team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, 

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.
62

 

Supardi menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

ada tiga kelompok, yaitu:  

                                                           
61 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Data Perusahaan (Bandung: PT 

Refleka Aditema, 2004) h. 67 
62 Martinis Yamin, Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaun Persada, 2010) h. 

129-130 
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a. Faktor individu, yaitu meliputi kemampuan dan keterampilan, latar 

belakang keluarga, tingkat social, 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.
63

 

4. Indikator Kinerja Guru 

Menurut Supardi kinerja guru melaksanakan tugas-tugas Pembelajaran 

yang ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Kemampuan menyusun rencana dan program Pembelajaran 

b. Kemampuan melaksanakan Pembelajaran  

c. Kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi 

d. Kemampuan melaksanakan penilaian 

e. Kemampuan melaksanakan program pengayaan 

f. Kemampuan melaksanakan program remedial.
64

 

Menurut Mulyasa kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru 

dalam menjalankan tugasnya ditunjukkan oleh indikator-indikator yaitu: 

a. Bekerja dengan siswa secara individual 

b. Persiapan dan perencanaan Pembelajaran 

c. Pendayagunaan media Pembelajaran 

d. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar 

e. Kepemimpinan yang aktif dari guru 

Nana Sudjana indikator kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan 

Pembelajaran dikelas yaitu: 

d. Perencanaan program kegiatan Pembelajaran 

                                                           
63 Supardi , Kinerja Guru, (Jakarta: Gufindo,2014) h. 19 
64 Supardi , Kinerja Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 40 
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e. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran 

f. Evaluasi/penilaian Pembelajaran.
65

 

Mengukur kinerja guru, Uno menggunakan ndikator sebagai berikut: 

a. Kualitas kerja 

b. Kecepatan/ketepatan kerja 

c. Inisiatif dalam kerja 

d. Kemampuan kerja 

e. komunikasi
66

    

Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa standar kinerja guru 

merupakan suatu bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya 

jumlah dan mutu kinerja yang harus dihasilkan oleh guru. 

5. Evaluasi Kinerja Guru 

Evaluasi kineja adalah proses yang mengukur kinerja 

seseorang.
67

Pendapat lainnya mendefinisikan evaluasi kinerja adalah suatu 

proses penilaian, review dan pengukuran kinerja.
68

Ada pun tujuan dari 

evaluasi kerja adalah: 1) untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja 

atau restasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu, 2) memberikan 

umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses 

pelaksanaan kinerja.
69

 

 Selain itu, tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja adalah untuk 

menyediakan pengetahuan dan keahlian dalam membangun sistem penilaian 

kinerja dan penerapan sistem imbal jasa, untuk memotivasi pekerja yang 

                                                           
65 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sina Pers, 2011) h. 

67 
66 Hamzah B Uno dan Nina Lametenggo, Teori Kerja dan Pengukurannya, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005) h.68 
67Hamzah B Uno dan Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016 ) h.87 
68Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 261 
69Rusman, Manajemen Kurikulum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011)  h. 319 
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berhubungan dengan dukungan dalam meningkatkan kapabilitas dan 

pertumbuhan.
70

Sedangkan Westerman menyatakan evaluasi kinerja 

mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

a. Meningkatkan kecakapan seorang untuk meningkatkan pelaksanaan nilai 

tambahan. 

b. Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan. 

c. Menyetujui suatu rencana untuk mencapai peningkatan yang telah 

diproyeksikan.
71

 

Lebih lanjut Suprihanto menyatakan tujuan evaluasi kinerja untuk 

mengetahui keadaan keterampilan secara rutin, digunakan sebagai dasar 

perencanaan bidang personalia, khususnya penyempurnaan kondisi kerja 

secara optimal, peningkatan mutu kerja, dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan dan pendayagunaan karyawan, sehingga antara lain dapat 

diarahkan jenjang kariernya, mendorong terciptanya hubungan timbal balik 

yang sehat antara atasan dab bawahan, mengetahui kondisi kantor secara 

keseluruhan, secara pribadi karyawan dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya, dijadikan sebagai masukan para peneliti  demi perkembangan 

didalam bidang kestafan khususnya dibidang personalia.
72

Sedangkan menurut 

Hamzah B Uno, tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan valid mengenai kinerja seseorang 

dalam kurun waktu tertentu, pada suatu lembaga demi peningkatan nasih atau 

kesejahteraan mereka.
73

 

Dari itu dapat dipahami bahwa evaluasi kinerja guru sangat penting 

untuk dilaksanakan, sehingga guru dapat memahami kelebihan dan 

                                                           
70Hamzah B Uno dan Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan, h. 87-88 
71Rusman, Manajemen Kurikulum, h.88 

72Wibowo, Manajemen Kinerja, h. 88-89 
73Hamzah B Uno dan  Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan, h. 89 
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kelemahannya, sehingga dari berbagai hasil evaluasi kinerja tersebut dapat 

meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi.Selain itu 

dengan mengevaluasi kinerja guru dapat meningkatkan motivasi kerja dalam 

diri guru agar lebih semangat lagi mencapai prestasi kerja. Pihak sekolah juga 

dapat mengetahui apakah rencana yang telah disusun sesuai dengan 

pelaksanaannya atau target yang ingin dicapai.
74

 

Agar evaluasi kinerja yang dilakukannya berjalan dengan baik, maka 

Westerman mempertimbangkan hak-hal sebagai berikut: 

1) Melakukan pelatihan terhadap personel pada setiap level program atau 

organisasi. 

2) Membuat kelayakan dan sistem secara keseluruhan, terutama dalam 

mempersiakan personal yang ahli dalam pengumpulan data dan biaya 

pengumpulan data. 

3) Melakukan perubahan dalam prioritas pekerjaan legislative dan 

depertemen atau dinas. 

4) Menjamin stabilisator indicator kinerja sepanjang waktu agar kinerja guru 

dapat diperbandingkan dari waktu kewaktu. 

5) Mendokumentasikan proses pengukuran secara rutin dan menyimpannya. 

6) Menciptkan rasa ketakutan dan resistensi  manajer program. 

7) Menciptakan partisipasi level pemerintah yang lain terhadap data yang 

saling berhubungan. 

8) Mempertimbangkan skala prioritas program dalam menilai kinerja 

karyawan. 
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9) Memberikan dukungan legislatif dn dukungan politik untuk membangun 

kultur kinerja.
75

 

Menurut Uno, agar evaluasi kinerja efektif dan efisien sesuai dengan 

tujuan yang dihaprakan, maka harusnya sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a) Kriteria, sifat, dan prosedur evaluasi kinerja harus valid, yaitu standar itu 

harus sahih dalam arti komponen nilai tambah. 

b) Realisme yaitu suatu standar harus realistis. 

c) Adanya kesepakatan standar evaluasi kinerja yang akan dilakukan dan 

saling menguntungkan. 

d) Harus ada objektivitas dalam pengukuran, 

e) Reabilitas, yaitu mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. 

f) Sifat evaluasi kinerja adalah terbuka dan rahasia.
76

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa evaluasi kinerja sangat 

enting untuk dilaksanakan. Selain untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

organisasi dan efektif atau tidaknya rencana yang disusun, dan sesuai 

tidaknya pelaksanaan dengan rencana, juga dapat memberikan informasi bagi 

guru tentang kelemahan dan kelebihannya secara benar, sehingga dapat 

dipergunakan sebagai upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

kinerjanya, dan memotivasinya untuk bekerja lebih baik lagi dalam mencaai 

prestasi kerja yang optimal. Dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan 

prinsip-prinsip sebagaimana yang dijelaskan beberapa ahli tersebut, sehingga 

                                                           
75Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Rajawali Pers , 2012 ) 

h. 124  
76Hamzah B Uno dan Nina Lamatenggo, Landasan Pendidikan, h. 91-92 
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pelaksanaan evaluasi kinerja benar-benar dapat memberikan konstribusi 

sesuai tujan evaluasi kinerja tersebut.
77

 

6. Cara Meningkatkan Kinerja Guru 

Uno menyatakan, kemampuan yang dimiliki seseorang dibentuk 

berdasarksn pengalaman yang diperoleh secata empiris melalui observasi, 

pengetahuan ilmiah yang diterimanya dari pendidikan formal, dan 

keterampilan yang dilakukannya secara secara mandiri.
78

Upaya yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan kinerja guru, yaitu: 

a. Menerima kehadiran baru dengan baik 

b. Memberi tugas mngajar baru sesuai dengan bidang dan kompetensi yang 

dikuasai oleh guru baru 

c. Membentuk dan melaksanakan kelompok kerja guru bidang studi dan 

musyawarah guru bidang studi sebagai wadah bagi guru untuk berdiskusi 

merencanakan masalah dan memecahkan masalah yang terjadi dikelas. 

d. Melakukan supervise administrasi dan akademik terhadap guru baru 

sebagai bahan perbaikan dan menentukan kebijakan. 

e. Melakukan pembinaan baik bersifat administratif, akademik, maupun karir 

guru baru. 

f. Memberi kesempatan pada guru baru untuk mengikuti pelatihan baik yang 

dilaksanakan di sekolah, kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional. 

g. Memberi penghargaan pada guru yang berprestasi dan memberikan 

hukuman pada guru yang malas dan bermasalah. 

h. Membentuk ikatan keluarga disekolah masing-masing dengan pertemuan 

dilaksanakan di rumah anggota keluarga. 

                                                           
77Erjati Abas, Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru ( 

Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017 )  h. 45 
78Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya  (Jakarta: Bumi Aksara , 2007 ) 

h.60 
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Menilai kinerja guru di sekolah bukan sebuah hal yang sederhana. 

Perlu sebuah kumunikasi yang baik didalam sekolah sendiri untuk membuat 

sebuah standar penilaian yang baik. Standar penilaian kinerja guru yang baik 

tidak muncul begitu saja, sehingga perlu di upayakan kesepakatan dari pihak 

yang akan menilai ( kepala sekolah ) dan guru yang akan dinilai. Dengan 

demikian tercapai saling pengertian bahwa proses penilaian kinerja guru 

bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk peningkatan kinerja guru 

agar lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran dikelas.
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Hana Pramudiana, Upaya Peningkatan Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu 

Pendidikan, Makalah Profesi Kependidikan II http://hanageoedu.blog.com/2012/07/upaya-

peningkatan-kinerja-guru-untuk.html?m=1 ( diakses 19 juli 2021) 

http://hanageoedu.blog.com/2012/07/upaya-peningkatan-kinerja-guru-untuk.html?m=1
http://hanageoedu.blog.com/2012/07/upaya-peningkatan-kinerja-guru-untuk.html?m=1
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif.
80

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian ex 

post facto. Penelitian dengan rancangian ex post facto sering disebut dengan 

after the fact. Artinya, penelitian yang dilakuakan setelah suatu kejadian itu 

terjadi.
81

Dalam Pengertian yang ldain, Arikunto mengemukakan bahwa 

penelitian ex post fakto adalah penealitian masa lalu yaitu penelitian tentang 

variabel yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan.
82 

Adapun lokasi penelitian yaitu di SMPN 53 Makassar. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
83

Jumlah populasi guru di 

SMPN 53 Makassar adalah  18 orang.   

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Guru di SMPN 53 Makassar 

 
Status  

     Jenis Kelamin  
Jumlah  L P 

PNS 1 2 3 
NON PNS 4 11 15 
Jumlah 5  Orang 13 Orang 18 Orang 

                                                           
80 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Galia Indonesia, 2005) h.55 
81 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula (si Buku, 2018 ) h.143 
82 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta : Rineka Cipta, 2013 

) h. 17 
83Suharsimi Arikunto dan Yulia Lia, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 

2006) .h 130 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu 

populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang 

diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang ditentukan sehingga 

bisa digunakan untuk mewakili populasinya.
84

 

Menurut Arikunto, bila subjek dari pupulasi kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua, tetapi jika subyeknya lebih dari jumlah tersebut, maka 

dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
85

Mengingat 

jumlah populasi hanya 18 orang guru, maka peneliti mengambil sampel 

keseluruhan dari semua populasi yang ada di SMPN 53 Makassar. Dengan 

pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, maka teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini disebut total sampling. 

C. Metode Pengumpulan  Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Angket ( kuesioner ) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya.
86

 Dalam penelitian ini, angket yang 

digunakan adalah angket tertutup. 

2.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari data-data yang telah didokumentasikan seperti buku-buku, 

                                                           
84Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia,2019) h. 95 
85 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002) h.112 
86Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta,2012).h. 199 
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majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
87

Dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data arsip aktif 

seperti daftar hadir guru, foto kegiatan dan penilaian pribadi guru yang 

dilakukan oleh kepala sekolah. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

(angket) tertutup dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Adapun alternatif jawaban menggunakan 4 

rentang yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 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).
88

Dasar Pengambilan keputusan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel ( pada taraf signifikan 5% ), maka pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. 

                                                           
87Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.( Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2006)  h.147 
88 Sofyan  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS ( Jakarta: Kencana, 2017) h.46 
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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 instrumen valid atau tidak. Dalam hal ini instrumen 

penelitian divalidasi oleh 2 validator, yakni validator 1, Drs Suarga, M.M dan 

Validator 2, Muhammad Anwar. HM. 

Tabel 3.3 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 Reliabilitas 

Reliabilitas 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.
89

Kuesioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. 

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 
Nilai r Keterangan 

0,00 < rII 0,40 Rendah 
0,40 <r11 0,70 Sedang 
0,70 rII 1,00 Tinggi 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis statistik deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

                                                           
89 Sofyan  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS  h.47 
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kesimpulan yangberlaku untuk umum atau generalisasi.
90

 Adapun langkah-

langkah analisis statistik deskriptif sebagai berikut: 

a. Menghitung besarnya range dengan rumus: 

R = NT – NR 

Keterangan: 

R    : Range 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus: 

i = 1 + (3,33) log n 

Keterangan: 

i: interval 

n: jumlah responden 

c. Menghitung panjang kelas interval dengan rumus: 

  
 

 
 

Keterangan:  

P  : Panjang kelas 

R  : Range 

i : Interval 

d. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus 

 ̅   
      

   
 

Keterangan: 

x: rata-rata (mean) 

                                                           

90Khalifah Mustamin Dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Makassar: Alauddin 

Press, 2009), h. 57.  
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∑fi  : Jumlah frekuensi` 

xi   : nilai statistik 

e. Menghitung persentase frekuensi dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan:  

P  : Presentasi 

F  : Frekuensi 

N  : Banyaknya responden
91

 

f. Menghitung nilai standar deviasi dengan rumus: 

 

SD = 

 

1

2

2








N

N

x
x

 

Keterangan: 

SD  : Standar deviasi
 

∑fi  : Jumlah frekuensi 

x: Skor  

n: Responden
92

 

g. Kategorisasi 

Kategori bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kompetensi 

Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 53 

Makassar melalui tiga pengkategorian yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

Berikut tabel mengenai kategorisasi: 

 

                                                           
91 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XVII. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007) h.43 

92Khalifah Mustamin Dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Makassar: Alauddin 

Press, 2009), h. 57. 
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Tabel 3.5 Interpretasi Skor Resonden 

Rumus Kategori/Kriteria 
𝑥< (𝜇 − 1𝜎) Rendah 

(𝜇 − 1𝜎) ≤ 𝑥< (𝜇 + 1𝜎) Sedang 
(𝜇 + 1𝜎) ≤ 𝑥 Tinggi 

 

2. Teknik analisis statistik inferensial 

 Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
93

Adapun 

langkah-langkah analisis statistik inferensial sebagai berikut: 

a. Analisis regresi sederhana dengan rumus: 

Persamaan regresi sederhana:  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y:   Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a : Bilangan konstan 

b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi 

penurunan. 

X:  Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai  tertentu. 

Untuk menghitung nilai a dengan menggunakan persamaan: 

 a = 
(  )(  ) (  )(   )

     (  ) 
   

 Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

 b = 
    (  )( )

     (  ) 
 

                                                           

93Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 209. 
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b. Uji Korelasi (r) 

r = 
  (   ) (     

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

Keterangan:  

X: Variabel independent 

 Y: Variabel dependen 

c. Uji signifikan (Uji t) 

Uji-t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya 

pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru 

di SMPN 53 Makassar. Sebelum dilanjutkan dengan menguji hipotesis yang 

telah ditetukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan 

kesalahan baku koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1. Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

S e = 
√    (   )      )

   
 

2. Untuk koefesien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

   =
  

√   
(  ) 

 

 

d. Uji hipotesis 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : µ = 0 ( tidak ada pengaru ) 

Ha : µ = 0 ( ada pengaruh ) 

2. Menentukan taraf nyata (α) dan nilai t tabel.
94

                                                 

                        
 

 
        

B                            t =  0.05 

 

                                                           

94Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 209. 
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3. Menentukan t hitung 

T hitung = 
 √   

√  ( ) 
 

4. Kriteria Pengujian 

Jika           >        , maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika           <        , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

e. Menghitung nilai koefisien determinasi (KD)  

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat 

pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y) dalam 

bentuk persen (%). Adapun rumus menentukan nilai koefisien determinasi 

yaitu: 

KD = r
2 

x 100%.
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D 

( Bandung: Alfabeta, 2017) h.209 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMPN 53 Makassar 

a. Profil Sekolah 

Nama Sekolah   : SMPN 53 MAKASSAR 

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69988072 

Provinsi    : Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota   : Makassar 

Desa/Kecamatan   : Ujung Pandang 

Kelurahan    : Baru 

Alamat    : JL. SAMIUN NO. 15 A 

Kode Pos    :  90111 

Status Sekolah   : Negeri 

Nomor SK    : 1190/421.3/2019 

Tahun Berdiri   : 2019  

Nama Kepala Sekolah  : Drs Kusnadi Idris M.Pd 

Nomor Rekening   : 1302020000900108 

Nama Bank    : BPD SULAWESI SELATAN 

Nama Rekening    : SMPN53MAKASSAR 

NPNW    : 923287676804000 

Email    : smpnegeri53makassar@gmail.com 

Website     : http://www.smpn53mksr.com  

 

 

 

mailto:smpnegeri53makassar@gmail.com
http://www.smpn53mksr.com/
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b. Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“ Berimtaq, Berprestasi, dan Berwawasan Lingkungan “ 

2. Misi 

1. Mengembangkan kultur budaya sekolah berkarakter religious. 

2. Menerapkan regulasi sekolah sesuai dengan asas hukum, politik, 

dan etika social. 

3. Mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang 

berstandar nasional memfasilitasi integritas personal, didalam 

system sekolah yang informative. 

4. Meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya 

diri,  dalam berinteraksi dengan lingkungan social dan alam. 

5.  Mewujudkan pembelajaran dan pengembangan diri yang 

terintegrasi dengan Pendidikan Lingkungan Hidup dan P4GN 

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba) 

6. Mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, 

bersih dari narkoba dan peduli terhadap kelestarian fungsi 

lingkungan. 

7. Mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri dan 

nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

8. Mengsosialisasikan prestasi hasi belajar menjadi milik public. 
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c. Tujuan Sekolah 

1. Terlaksananya program kegiantan keagamaan seperti: shalat duhur, 

duha berjamaah, istighosah, pesantren kilat/ Rhamadhan dan 

peringatan hari besar keagamaan. 

2. Terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar 

pendidikan. 

3. Telaksananya pelaksanaan Pembelajaran aktif, Inofatif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan dengan pendekatan SCIENTIFIC. 

4. Tercapainya prestasi dalam kompetisi akademik dan non akademik 

tingkat kabupaten/ maupun provinsi. 

5. Terlaksananya pembiasaan 5 S-1 P (Salam, Salim, Senyum, Sapa, 

Santun, dan Peduli Lingkungan) 

6. Terlaksananya Pembelajaran dan pengembangan diri yang 

terintegrasi  dengan pendidikan lingkungan hidup san P4GN ( 

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredar Gelap 

Narkoba ) 

7. Terwujudnya karakter wrga sekolah yang berbudi pekerti luhur, 

bersih dari narkoba melalui program pembiasaan, kegiatan LISA 

serta program 7K. 

8. Tercapainya lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk 

Pembelajaran sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan, 

mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
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d. Keadaan Guru 

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Guru di SMPN 53 Makassar 

 
Status  

     Jenis Kelamin  
Jumlah  L P 

PNS 1 2 3 
NON PNS 4 11 15 
Jumlah 5  Orang 13 Orang 18 Orang 

Sumber data: Dokumen Tata Usaha SMPN 53 Makassar, terlihat pada tanggal 10 September 2021 

 Tabel 4.1 memberi gambaran tentang jumlah dan pegawai 

yang ada di SMPN 53 Makassar yaitu sebanyak 18 orang, yang 

dikategorisasikan berdasarkan status yaitu Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Non PNS. 

e. Keadaan Peserta Didik 

Tabel 4.2 Daftar Peserta Didik SMPN 53 Makassar 

 
No 

 
Kelas  

Jumlah siswa  
Jumlah  L P 

1. VII 43 33 76 
2. VII 67 54 121 
3. IX 62 78 140 
Jumlah 172 165 337 

  Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMPN 53 Makassar, terlihat pada tanggal 10 

september 2021 

f. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana SMPN 54 Makassar 

No Jenis Ruangan Jumlah Ket 
1.  Ruang Kelas 11 Baik 
2.  Ruang Kantor 1 Baik 
3.  Ruang Guru 1 Baik 
4.  Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
5.  Rumah Dinas 1 Baik 
6.  Ruang Perpustakaan 1 Baik 
7.  Mushollah 1 Baik 
8.  Lapangan 1 Baik 
9.  Kantin 1 Baik 
10.  WC 2 Baik 
11.  Parkiran 1 Baik 
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Tabel 4.3 diatas merupakan daftar sarana dan prasarana yang ada 

di SMPN 53 Makassar, yang mampu menunjang kegiatan proses 

belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Hasil Uji Validitas 

Untuk mengetahui valid atau tidak suatu item pernyataan 

didasrkan perbandingan antara r hitung dan r tabel. Apabila r hitung 

lebih besar dari r tabel (rh  > rt), maka item tersebut memiliki validitas 

yang memadai. 

Tabel 4.4 Hasil Validitas Variabel Kopetensi Sosial paada taraf 

signifikan 0,05 atau 5 % 

No Item r hitung r tabel Keterangan 
1 0,598835 0,4000 Valid 
2 0,432632 0,4000 Valid 
3 0,420156 0,4000 Valid 
4 0,437147 0,4000 Valid 
5 0,432388 0,4000 Valid 
6 0,432526 0,4000 Valid 
7 0,797458 0,4000 Valid 
8 0,432388 0,4000 Valid 
9 0,657994 0,4000 Valid 
10 0,720646 0,4000 Valid 
11 0,828072 0,4000 Valid 
12 0,648581 0,4000 Valid 
13 0,728177 0,4000 Valid 
14 0,517440 0,4000 Valid 
15 0,580352 0,4000 Valid 

Sumber: Output SPSS 24 

Hasil uji validitas pada tabel 4.4 diatas yang terdiri dari 15 item 

pernyataan yang memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari 

0,4000 (r hitung > r tabel pada taraf signifikan 0,05 atau 5%). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel 

kompetensi sosial valid. 
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Tabel 4.5 hasil Validitas Kinerja Guru 

No.Item r hitung r tabel keterangan 
1 0,676716 0,4000 Valid 
2 0,518606 0,4000 Valid 
3 0,562039 0,4000 Valid 
4 0,870342 0,4000 Valid 
5 0,690705 0,4000 Valid 
6 0,622460 0,4000 Valid 
7 0,493867 0,4000 Valid 
8 0,408890 0,4000 Valid 
9 0,673140 0,4000 Valid 
10 0,643102 0,4000 Valid 
11 0,632317 0,4000 Valid 
12 0,403868 0,4000 Valid 
13 0,618783 0,4000 Valid 
14 0,594464 0,4000 Valid 
15 0,415360 0,4000 Valid 

Sumber: Output SPSS 24 

Hasil uni validitas pada tabel 4.5 diatas yang terdiri dari 15 

pernyataan digunakan untuk mengukur kinerja guru. Hasil uji validitas 

menunjukkan nilai koefisien korelasi lebih besr dari 0,4000 (r hitung > 

r tabel pada taraf signifikan 0,05 atau 5%). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variable kinerja 

guru valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen kuesioner harus handal (relibel). Andal berarti 

instrument tersebut memiliki ukuran yang konsisten apabila 

digunakan untuk mengukur berulang kali. Instrumen kuesioner 

dikatan andal apabila nilai koefisien Alpha Cronbach 0,6. Berikut 

rangkuman hasil reliabilitas yang dimuat dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Realibilitas Variabel 

No Variable Koefisien  
Alpha 

kesimpulan 

1 Kompetensi Sosial 0,852 Reliabel 
2 Kinerja Guru 0,849 Reliabel 

Sumber: Output SPSS 24 
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Berdasarkan hasl uji reliabilitas yang terdapat dalam tabel 4.6, kedua 

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

Variabel kompetensi sosial memiliki koefisien Alpha Cronbach sebesar 

0,852 dan variabel kinerja guru sebesar 0,849. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua variabel reliabel atau handal dan berada pada interpretasi 

tinggi/kuat. 

3. Hasil Analisis Data Kompetensi Sosial Kepala Sekolah dan Kinerja 

Guru 

a. Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

kompetensi social kepala sekolah di SMPN 53 Makassar dengan 

responden 18 orang. Pengambilan data variable 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 kompetensi sosial dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Skor Kompetensi Sosial 

No Reasponden Skor 
1 Responden 1 58 
2 Responden 2 57 
3 Responden 3 59 
4 Responden 4 59 
5 Responden 5 47 
6 Responden 6 55 
7 Responden 7 51 
8 Responden 8 59 
9 Responden 9 46 
10 Responden 10 55 
11 Responden 11 45 
12 Responden 12 54 
13 Responden 13 54 
14 Responden 14 45 
15 Responden 15 52 
16 Responden 16 53 
17 Responden 17 53 
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18 Responden 18 56 
Jumlah 958 

 Berdasarkan hasil diatas didapatkan skor tertinggi yakni 59 dan skor 

terendah 45 dari jumlah sampel (n) yakni 18 responden. 

1) Menghitung besar range (R) 

R  = NT- NR 

= 59 - 45 

= 14 

2) Menghitung banyaknya interval kelas 

K =  1 + 3.3 (log n ) 

= 1 + 3.3 (log 18 ) 

= 1 + 3.3 ( 1,255) 

= 1 + 4,14 

= 5,14 

= 5 

3) Menghitung panjang kelas 

    
 

 
 

  

 
= 2,8 = 3 

4) Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.8 Tabulasi Data untuk menghitung rerata 

Interval Fi Xi Fi.Xi 
45-47 4 46 184 
51-53 4 52 208 
54-56 5 55 275 
57-59 5 58 290 

Jumlah 18 221 957 

 

5) Menghitung rata-rata (mean) 

 ̅   
      

   
 

=
   

  
 

=53,16 =53  
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6) Menghitung presentasi frekuensi    
 

 
      

Tabel 4.9 Data Presentasi Frekuensi 

Interval fi Persentase 
45-47 4 22,2 
51-53 4 22,2 
54-56 5 27,8 
57-59 5 27,8 

Jumlah 18 100% 

7) Menghitung standar deviasi 

Tabel 4.10 Menghitung Standar Deviasi 

Interval Fi Xi fi.xi |xi-𝑥 ̅| |xi-𝑥 ̅|2 
fi |xi-𝑥 ̅|2 

45-47 4 46 184 -7 49 196 
51-53 4 52 208 -1 1 4 
54-56 5 55 275 2 2 10 
57-59 5 58 290 5 25 125 
Jumlah 18 221 957 -1 77 335 

SD = 
√ ∫  (     ̅) 

   
  

=
√   

    
 

=
√     

  
 

=√             

=1,033 

= 1 

8) Kategori skor responden 

Untuk mengetahui gambaran kompetensi sosial, peneliti 

menggunakan konversi data skala tiga. Berikut ini kategori skor 

responden: 

Tabel 4.11 Kategori Skor Responden 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1 𝑥  (𝜇      𝜎) x ‹ 50 4 22,2% Rendah 

2 (𝜇      𝜎)  
𝑥  (𝜇      𝜎) 

50 ≤ x ‹ 
54 

6 33,3 % Sedang 

3 (𝜇      𝜎 )  𝑥  ≤ x 54  8 44,4% Tinggi 

 Jumlah  18 100%  
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Berdasarkan data dari tabel 4.11, diperoleh gambaran 

kompetensi social kedalam beberapa interval kategori yaitu kategori 

rendah dengan persentase 22,2%, 6 sampel dari keseluruhan dalam 

interval kategori sedang dengan persentase 33,3%, dan 8 sampel dari 

keseluruhan berada dalam interval kategori tinggi dengan persentase 

44,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial 

berada dalam kategori tinggi.  

b. Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja guru di 

SMPN 53 Makassar dengan responden 18 orang. Pengambilan data variable 

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 15 responden dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Skor Kinerja Guru 

No Reasponden Skor 
1 Responden 1 48 
2 Responden 2 57 
3 Responden 3 51 
4 Responden 4 53 
5 Responden 5 47 
6 Responden 6 50 
7 Responden 7 47 
8 Responden 8 56 
9 Responden 9 46 
10 Responden 10 45 
11 Responden 11 45 
12 Responden 12 56 
13 Responden 13 47 
14 Responden 14 45 
15 Responden 15 45 
16 Responden 16 45 
17 Responden 17 50 
18 Responden 18 59 

Jumlah 892 
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 Berdasarkan data diatas didapatkan skor tertinggi 59 dan skor 

terendah 45 dari jumlah sampel (n) 18. 

1) Menghitung besar range (R) 

R = NT-NR 

= 59-45 

= 14 

2) Menghitung banyaknya interval kelas 

K =  1 + 3.3 (log n ) 

= 1 + 3.3 (log 18 ) 

=1 + 3.3 ( 1,255) 

=1 + 4,14 

= 5,14 

= 5 

3) Menghitung panjang kelas 

    
 

 
 

  

 
= 2,8 = 3 

4) Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.13 Tabulasi Data untuk menghitung nilai rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

45-47 9 46 414 

48-50 3 49 147 

51-53 2 52 104 

54-56 2 55 110 

57-59 2 58 116 

Jumlah 18 260 891 
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5) Menghitung rata-rata (Mean) 

 ̅   
      

   
 

=
   

  
 

= 49,5 

= 49 

6) Menghitung persentase frekuensi   
 

 
      

Tabel 4.14 Data Persentase Frekuensi 

Interval Fi Persentase 
45-47 9 50,0% 
48-50 3 16,7% 
51-53 2 11,1% 
54-56 2 11,1% 
57-59 2 11,1% 

Jumlah 18 100% 

7) Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 4.15 Menghitung Standar Deviasi 

Interval Fi Xi fi.xi |xi-𝑥 ̅| |xi-𝑥 ̅|2 
fi |xi-𝑥 ̅|2 

45-47 9 46 414 -3 9 81 
48-50 3 49 147 0 0 0 
51-53 2 52 104 3 9 18 
54-56 2 55 110 6 36 72 
57-59 2 58 116 9 81 162 
Jumlah 18 260 891 15 135 333 

SD = 
√ ∫  (     ̅) 

   
  

=
√   

    
 

=
√     

  
 

=√           

=1,036 

= 1 

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 4.16 Kategori Skor Respoden 

No Keterangan Interval Frekuensi Persentase Kategorisasi 

1 𝑥  (𝜇      𝜎) x ‹ 50 12 66,7% Rendah 

2 (𝜇      𝜎)  
𝑥  (𝜇      𝜎) 

50 ≤ x ‹ 
54 

2 
 

11,1 % Sedang 

3 (𝜇      𝜎 )  𝑥  ≤ x 54  4 22,2% Tinggi 

 Jumlah  18 100%  

Berdasarkan dara dari tabel 4.16, diperoleh gambaran kinerja guru 

kedalam beberapa interval kategori yaitu kategori rendah dengan persentase 

66,7%, 2 sampel dari keseluruhan dalam interval kategori sedang dengan 

persentase 11,1%, dan 4 sampel dari keseluruhan berada dalam interval 

kategori tinggi dengan persentase 22,2%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru dalam kategori rendah. 

c. Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan 

Kienerja Guru di SMPN 53 Makassar 

Hipotesis penelitian yang diujikan dalam penelitian ini adalah 

Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan 

Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar. Maka digunakan statistika 

inferensial dngan 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
 

Tabel 4.17 Tabel Penolong 

No Variabel X Variabel Y X
2 

Y
2 

X.Y 
1 58 48 3,364 2,304 2,784 
2 57 57 3,249 3,249 3,249 
3 59 51 3,481 2,601 3,009 
4 59 53 3,481 2,809 3,127 
5 47 47 2,209 2,209 2,209 
6 55 50 3,025 2,500 2,750 
7 51 47 2,601 2,209 2,397 
8 59 56 3,481 3,136 3,304 
9 46 46 2,116 2,116 2,116 
10 55 45 3,025 2,025 2,475 
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11 45 45 2,025 2,025 2,025 
12 54 56 2,916 3,136 3,024 
13 54 47 2,916 2,209 2,538 
14 45 45 2,025 2,025 2,025 
15 52 45 2,704 2,025 2,340 
16 53 45 2,809 2,025 2,385 
17 53 50 2,809 2,500 2,650 
18 56 59 3,136 3,481 3,304 
 958 892 51,372 44,584 47,711 

2) Menentukan nilai a dan b dengan rumus: 

a. Menentukan nilai b 

  
  ( 𝑥 )  ( 𝑥)(  )

 ( 𝑥 )   (  ) 
 

=
  (       ) (   )(   )

   (       ) (   ) 
 

= 
               

               
 

= 
     

     
 

=0,6143  

= 1 

b. Menentukan nilai a dengan rumus: 

a= 
     (    )

 
 

=
    (      )(   )

  
 

= 
    (       )

  
 

=
      

  
 = 16,835 = 17 

Dipeoleh persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai 

berikut; 

Y = a + bx 

= 17 + 0,6143 x 
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3) Uji Korelasi ( Uji r )  

r = 
  (   ) (     

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

=
   (     ) (       )

√[  (     ) (   ) ][  (      (   ) ]
 

=
             

√[             ][             ]
 

=
    

√[     ][    ]
 = 

    

√         
 

= 
    

        
 

= 0,326 

4) Menguji Hipotesis 

a) Formula Hipotesis 

H0 : β = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja 

Guru di SMPN 53 Makassar 

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

Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di 

SMPN 53 Makassar 

b) Menentukan Taraf Nyata (α) dalam Nilai ttabel 

(α) = 5% = 0,05 

db = n-2= 18- 2 = 16 

ttabel = t0.05(16) = 1,74 

c) Menghitung Statistik uji thitung  

T hitung =  
 √   

√  ( ) 
 

 =
     √  

   (     ) 
 = 

               

           
 =

                

        
  

 =15,47 
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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 thitug = 15, 475  

(15,48) dan ttabel = 1,746 (1,75) dengan db = 16. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Hipotesis (ha) diterima dan Hipotesis Nihil 

(ho) ditolah. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh antara 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja 

Guru di SMPN 53 Makassar. 

5) Menghitung nilai koefisien Determinasi (KD) 

Untuk mengetahui seberapa persen pengaruh kompetensi sosial 

kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMPN 53 

Makassar, maka data dirumuskan sebagai berikut: 

KD = r
2
x 100%  

= 0,326 
2
x 100% 

= 0,106276 x 100% 

=  10,6276% ( 10,63 ) 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Kompetensi Sosial 

Hasil analisis kategori menunjukkan bahwa 4 responden menilai 

kompetensi sosial kepala sekolah di SMPN 53 Makassar berada pada kategori 

rendah dengan presentase sebesar 22,2%, 6 responden berada pada kategori 

sedang dengan presentase sebesar 33,3%, dan 8 responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 44,4%. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi sosial kepala sekolah berada dalam kategori tinggi yakni 
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44,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sosial kepala sekolah sudah 

baik.  

Seperti yang dijelaskan Subagyo bahwa kompetensi sosial adalah 

kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, 

baik dengan peserta didik, guru, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar, 

sehingga seseorang yang memiliki kompetensi sosial akan nampak menarik, 

empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan 

kooperatif.
96

 Sedangkan Sumardi menyatakan bahwa kompetensi sosial 

adalah kemampuan untuk berkomunikasi, membangun relasi, dan kerjasama, 

menerima perbedaan, memikul tanggung jawab, menghargai hak orang lain, 

serta kemampuan memberikan manfaat bagi orang lain.
97

 Hidayat 

menyatakan bahwa kompetensi sosial kepala sekolah adalah kemampuan 

seseorang sebagai bagian dari masyarakat  yang sekurang-kurangnya meliputi 

kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan atau isyarat, 

menggunakan tehnologi informasi secara fungsional, bergaul secara efektif 

dengan sesama profesi, orang tua/wali secara efektif.
98

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan seorang kepala 

sekolah dalam bekerjasama dengan orang lain, peduli sosial dan memiliki 

kepekaan sosial. Dalam persekolahan seorang kepala sekolah dituntut 

memiliki kompetensi sosial dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dalam 

bidang ini meliputi: 1) terampil bekerjasama dengan orang lain berdasarkan 

prinsip saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi sekolah. 2) 

                                                           
96 Ahmad Subagyo, Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi ( Jakarta: PT Elex Media 

Lomputindo, 2008) h.22  
97 Sumardi, Password Menuju Sukses Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, 

dan Perusahaan ( Jakarta: Erlangga, 2007 ) h. 10 
98 Hidayat, Metode Penelitian dan Tekhnik Analisis Data ( Jakarta: Salemba Medika, 

2009  00 h. 12  
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mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dimasyarakat, mampu berperan 

aktif dalam kegiatan, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kesenian dan 

olahraga. 3) memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain atau kelompok 

lain.   

2. Kinerja Guru 

Hasil analisis kategori menunjukkan bahwa 12 responden menilai 

kinerja guru di SMPN 53 Makassar berada pada kategori rendah dengan 

presentase sebesar 66,7%, 2 responden berada pada kategori sedang dengan 

presentase sebesar 11,1%, dan 4 responden berada pada kategori tinggi 

dengan persentase sebesar 22,2%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

berada dalam kategori rendah yakni 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja guru kurang baik.  

Menurut James kinerja adalah kuantutas dan kualitas pekerjaan yang  

diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Sedangkan menurut 

Mangkunegara kinerja adalah  hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.
99

 Prawirosentono mendefenisikan kinerja 

sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan.
100

 

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa kinerja guru merupakan hasil 

tingkat suatu keberhasilan seseorang secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-

batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang yang ingin dicapai 

                                                           
99 Stonner James, Pendidikan Fisika “Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Motivasi , Minat 

dan Hasil Belajar Fisika Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Luwu ( Pasca Sarjana Universitas 

Makassar, 2016 ) h. 9 
100 Prawirosentono, Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa ( Jakarta: 

Reneka Cipta 2005 0 h. 280  
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oleh seorang guru, kinerja guru memiliki ciri-ciri atau indikator yaitu kinerja 

dalam suatu organisasi dapat dikatakan meningkat jika memenuhu indikator-

indikator kualitas, kuantitas hasil kerja, ketetapan waktu dan bekerjasama.  

Kinerja guru meliputi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, kehadiran dan 

kemampuan kerjasama. Dimana guru harus mencapai tujuan yang memenuhi 

standar yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

3. Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan 

Kinerja Guru  

Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa kompetensi 

sosial kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru di SMP 53 

Makassar. Hal ini terlihat dari nilai thitung = 15, 475 ( 15,48) > ttabel = 1,746 

(1,75) dengan db = 16. Bermakna bahwa hipotesis nihil (ho) ditolak dan 

hipotesis alternativ (ha) diterima. Ini berarti terdapat pengaruh antara 

kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMPN 

53 Makassar. Besar pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan kinerja guru sebesar 10,6276% ( 10,63 ). Selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Guru di sekolah 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 
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sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik serta iklim kerja 

yang kondusif dalam meningkatkan kinerja guru.
101

 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial sangat 

berpengaruh pada peningkatan kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi kepribadian kepala sekolah mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru.
102

 Kompetensi sosial adalah 

kemampuan yang diperluka agar seseorang berhasil dalam berhubungan 

dengan orang lain. Dalam kompetnsi sosial ini termasuk keterampilan dalam 

interaksi social dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
103

Kompetensi 

sosial juga merupakan kemampuan guru melakukan interaksi social melalui 

komunikasi. Guru dituntut berkomunikasi dengan sesama guru, siswa, orang 

tua, dan masyarakat sekitar.
104 

Kompetensi kepribadian kepala sekolah yang 

tinggi akan memberikan dorongan kuat bagi guru tersebut bekerja dengan 

baik sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal sedangkan kompetensi 

kepribadian kepala sekolah yang rendah menyebabkan guru kurang antusias 

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

hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial  kepala sekolah 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 

 

 

 

                                                           
101 Supardi, Kinerja Guru. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) h. 18 
102 Luky Arum Lawuningtyas, Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Social 

Kepala Sekolah Trhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Keccamatan Pulung Kabupaten 

Ponogoro Tahun Plajaran 2017/2018, (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2018. 
103 Mohammad Surya, Psikologi Pemblajaran dan Pengajaran (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisyi,2004) h.93 
104 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan Profesional Guru (Jakarta: Gaung 

Persada Press,2009) h.65 
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BAB V 

PENUTUP 

A. 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 4 responden 

menilai kompetensi sosial kepala sekolah di SMPN 53 Makassar berada 

pada kategori rendah dengan presentase sebesar 22,2%, 6 responden 

berada pada kategori sedang dengan presentase sebesar 33,3%, dan 8 

responden berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 44,4%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial kepala sekolah berada 

dalam kategori tinggi yakni 44,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompetensi sosial kepala sekolah sudah baik.  

2. Berdasarkan hasil analisis kategori menunjukkan bahwa 12 responden 

menilai kinerja guru di SMPN 53 Makassar berada pada kategori rendah 

dengan presentase sebesar 66,7%, 2 responden berada pada kategori 

sedang dengan presentase sebesar 11,1%, dan 4 responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 22,2%. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja guru berada dalam kategori rendah yakni 66,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru kurang baik.  

3. Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 15,475 (15,48 ) > ttabel = 1,746 

(1,75 ) sehingga HO ditolak. Dengan hasil hipotesis tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi Sosial Kepala Sekolah berpengaruh 

dalam meningkatkan Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar. Adapun 

besarnya pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah yang diberikan 

kepada peningkatan Kinerja Guru adalah 10,6276% ( 10.63 %). Hal ini 
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menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yamg signifikan Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah Terhadap Peningkatn Kinerja Guru di SMPN 53 

Makassar. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah agar dapat meningkatkan lagi kompetensi sosialnya 

karena semakin baik kompetensi sosial kepala sekolah maka semakin baik 

pula kineja guru. 

2. Bagi guru agar lebih meningkatkan kinerjanya, lebih aktif dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.   

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadakan penelitian 

dengan cakupan materi lain berdasarkan Kompetensi Sosial terhadap 

Peningkatan Kinerja Guru. 
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