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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 jim j ج

 

Je 

 
 h}a ح

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م
 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: َمَات : ma>ta 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah danalifatau ya>’ ا | ...َ  ى  َ... 

d}amah danwau ُو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya >’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَةُ  الَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْـنَةُ  الَْفَاضِلَة
 al-h}ikmah : اَلِْْكْمَة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلَْْقّ 

 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّّ)
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعُ 
 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللهِ  di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

MTsN  =  Madrasah Tsanawiyah Negeri 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : A. Nurul Ikhsana 

NIM : 80300218021 

Judul : Hubungan antara Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah dengan 

Tingkat Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kompetensi 

kewirausahaan kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone; 2) mendeskripsikan tingkat kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone; 3) menguji tingkat korelasi antara 

kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dengan kesejahteraan guru Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan 

metodologis positivistik-kuantitatif dengan keilmuan sosiologis dan psikologis. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 77 orang guru diambil dari keseluruhan guru 

yang ada pada Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

Data dikumpulkan dengan menyebar angket kepada responden dan dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif serta uji hipotesis dengan analisis korelasi product 

moment. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas kompetensi kewirausahaan 

kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dilihat 

dari tiga indikator yaitu kemampuan berinovasi berada pada kategori sangat tinggi 

dengan rata-rata 43.13, kemampuan bekerja keras berada pada kategori tinggi 

dengan rata-rata 39.91, kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi berada 

pada kategori tinggi dengan rata-rata 37.40. Sehingga akumulasi dari ketiga 

indikator tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi 

dengan rata-rata 4. Realitas tingkat kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori sangat tinggi dengan 

rata-rata 42.78. Selanjutnya terdapat korelasi positif antara kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 
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Saran dari penelitian ini adalah: 1) Pihak madrasah baik itu kepala madrasah 

dan guru hendaknya terus berupaya untuk berinovasi, bekerja keras dan saling 

memberikan motivasi sehingga memberikan efek positif bagi madrasah tak 

terkecuali keberhasilan pada madrasah; 2) Pihak madrasah terkhusus kepala 

madrasah hendaknya dapat lebih bekerja keras untuk menciptakan sebuah inovasi-

inovasi baru dan lebih memperhatikan semua guru dari segi kesejahteraan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Madrasah adalah suatu lembaga pendidikan untuk menciptakan sosok 

manusia menjadi berpendidikan tanpa melihat latar belakang siswa yang terlibat di 

dalamnya, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi. Madrasah merupakan 

suatu organisasi yang dirancang untuk dapat memberikan kontribusi dalam upaya 

peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Madrasah dapat dikelola dan 

diberdayakan untuk mewujudkan predikat sebagai lembaga pendidikan yang 

berkualitas serta mampu memproses siswa yang pada akhirnya akan menghasilkan 

output secara optimal. Efektivitas yang diinginkan suatu madrasah dalam 

menghasilkan output pendidikan, yaitu madrasah mampu secara optimal 

merealisasikan semua cita-cita yang digariskan untuk madrasah.1 

Salah satu warga madrasah yang menempati posisi dan pemegang peran 

penting dalam pendidikan adalah guru dengan profesionalitasnya. Sebagaimana yang 

tertera dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa “guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.2 Namun, tugas 

guru yang lain adalah mengelola kelas. Dalam tataran mikro teknis, guru sebagai 

                                                             

1Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Supervisi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2009), h. 277. 

2Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen”. http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf (Diakses 10 Januari 

2020)  

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
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tenaga pendidik merupakan pemimpin pendidikan, guru sangat menentukan dalam 

proses pembelajaran di kelas, dan peran kepemimpinan tersebut akan tercermin dari 

bagaimana guru melaksanakan peran dan tugasnya. Hal ini berarti bahwa kinerja 

mengajar guru merupakan faktor yang sangat menentukan bagi mutu pembelajaran 

dan pendidikan yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan setelah 

menyelesaikan madrasah.3  

Kinerja mengajar guru pada dasarnya merupakan penampilan kerja dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan bimbingan belajar 

yang berisi pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan 

kepuasan belajar siswa. Kualitas guru dalam mengajar sangat menentukan kualitas 

hasil pendidikan, karena guru adalah pihak yang paling banyak bersentuhan langsung 

dengan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran dalam lembaga pendidikan 

madrasah.4 Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, 

kesejahteraan guru perlu mendapatkan perhatian. 

Frederick W. Taylor dalam Hiks dan Gullet, mengatakan bahwa tujuan pokok 

dari manajemen direncanakan untuk menjamin kesejahteraan yang maksimal bagi 

pengusaha, dan setiap pekerja.5 Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 58 

tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, pada pasal 3 dijelaskan bahwa kepala 

madrasah melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan 

                                                             

3Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas (Cet.II; 

Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 85. 

4Uhar Saputra, Administrasi Pendidikan (Cet. II ; Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 166. 

5Herbert G. Hiks, G. Ray Gullet, Organizational Behavior, Terj. G. Kartasapoetra, 

Organisasi Teori dan Tingkah Laku (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.285. 
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melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.6 Pada penelitian ini akan 

diteliti mengenai kompetensi kewirausahaan, karena ditemukan beberapa kepala 

madrasah yang salah persepsi mengenai kewirausahaan di madrasah, mereka 

menganggap bahwa kompetensi kewirausahaan hanya sekedar membangun unit-unit  

usaha di madrasah sebagai bentuk pemenuhan kompetensi kewirausahaannya tanpa 

melakukan analisis memadai tentang relevansinya dengan lingkungan madrasah.  

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 58 tahun 2017 tentang 

kepala madrasah, kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah:  

1. Menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat guna bagi madrasah; 
2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi 

pembelajaran yang efektif; 
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pemimpin madrasah; 
4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi madrasah; 
5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.7  

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan 

mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif dalam setiap kegiatan yang produktif. 

Oleh karena itu, jiwa dan sikap kewirausahaan dapat dimiliki oleh setiap orang, 

asalkan selalu membiasakan berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Dalam hal ini, 

                                                             

6Kementerian Agama RI, “PMA RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah” Situs 

Resmi Kemenag. https://hkln.kemenag.go.id/download.php. (Diakses 21 Oktober 2019). 

7Kementerian Agama RI, “PMA RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah” Situs 

Resmi Kemenag. https://hkln.kemenag.go.id/download.php. (Diakses tanggal 21 Oktober 2019). 

https://hkln.kemenag.go.id/download.php
https://hkln.kemenag.go.id/download.php
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kewirausahaan pada hakikatnya merupakan kemampuan kreatif dan inovatif sebagai 

dasar, kiat dan kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang menuju sukses.8  

Hisrich & Peters dalam Mulyasa, bahwa wirausaha merupakan berbicara 

tentang perilaku, yang mencakup didalamnya pengambilan inisiatif, mengorganisasi, 

mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi terhadap sumber serta situasi ke 

dalam praktik, dan penerimaan risiko atau kegagalan. Para ahli bidang ekonomi 

mengemukakan bahwa wirausaha merupakan orang yang dapat  meningkatkan  nilai 

tambah terhadap sumber tenaga kerja, alat, bahan, serta aset lain, dan orang yang 

memperkenalkan perubahan, inovasi dan cara-cara baru.9 

Wirausaha dalam konteks kemadrasahan adalah seorang pembuat keputusan 

yang membantu terbentuknya sistem kegiatan suatu lembaga yang bebas dari 

keterikatan lembaga lain. Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan 

kemajuan dinamika kegiatan di madrasah akan datang dari kepala madrasah yang 

memiliki jiwa wirausaha. Kepala madrasah yang memiliki jiwa wirausaha pada 

umumnya mempunyai tujuan dan pengharapan tertentu yang dijabarkan dalam visi, 

misi, tujuan dan rencana strategis yang realistik. Realistik berarti tujuan disesuaikan 

dengan sumber daya pendukung yang dimiliki. Semakin jelas tujuan yang ditetapkan 

semakin besar peluang untuk dapat meraihnya. Dengan demikian, kepala madrasah 

yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam 

mengembangkan madrasah.10 

                                                             

8E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 189.  

9E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 179.  

10Sitti Roskina, Kewirausahaan Kepala Madrasah (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), h. 5.  
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Seorang kepala madrasah yang berjiwa wirausahawan, harus memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan peluang dalam setiap kegiatan 

pengembangan madrasahnya, menuju madrasah yang efektif, efesien, produktif, 

mandiri, dan akuntabel. Untuk dapat merealisasikan peluang kepala madrasah 

tersebut, kepala madrasah harus berani memutuskan yang telah diperhitungkan dan 

menyukai tantangan dengan risiko berat. Kepala madrasah harus memiliki keteguhan 

dan keyakinan kepada dirinya dalam mengambil keputusan secara tepat. Karena 

kemampuan mengambil keputusan inilah yang merupakan ciri khas dari seorang 

wirausahawan.11 

Tujuan dari pengembangan kewirausahaan untuk kepala madrasah adalah 

meningkatkan kualitas kewirausahaannya. Banyak dimensi-dimensi kewirausahaan 

yang dapat dimiliki oleh kepala madrasah,  minimal seorang kepala madrasah itu 

harus memiliki dimensi inovasi, kerja keras, dan motivasi tinggi serta pantang 

menyerah dalam berwirausaha. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses harus 

memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewirausahaan. Ini dapat ditempuh 

melalui evaluasi diri dan belajar dengan berbagai cara yang efektif  dan efisien, 

sehingga mampu menyejahterakan guru di madrasah. 

Seperti halnya yantg diperintahkan oleh Allah dalam firmannya QS al-

Nah}l/16: 97: 

ةً طيَِّبَةًوَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَ  لِحًا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فـَلَنُحْيِيـَنَّهُۥ حَيـَوَٰ هُم بَِِحْسَنِ مَا  مَنْ عَمِلَ صََٰ
 كَانوُايَـعْمَلُونَ 

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 

                                                             

11E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 191.  
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kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.12 

Kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang setiap amal yang tidak 

dibarengi dengan iman, maka dampaknya hanya sementara. Dalam kehidupan dunia 

ini terdapat hal-hal yang kelihatan sangat kecil, bahkan boleh jadi tidak terlihat oleh 

pandangan, tetapi justru merupakan unsur asasi bagi sesuatu. Setetes racun yang 

diletakkan di gelas yang penuh air, tidaklah mengubah kadar dan warna cairan di 

gelas itu, tetapi pengaruhnya sangat fatal. Kekufuran iman yang bersemai di hati 

orang-orang kafir, bahkan yang mengaku Muslim sekalipun, merupakan nilai yang 

merusak susu sebelanga, atau racun yang mematikan. Karena itulah sehingga 

berkali-kali al-Quran memperingatkan pentingnya iman menyertai amal, karena 

tanpa iman kepada Allah swt. amal-amal ini akan menjadi sia-sia belaka.13  

Kesejahteraan guru merupakan kemakmuran hidup yang diberikan kepada 

orang yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk material maupun non 

material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas jasa 

dari tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan kesejahteraan yang memadai, akan 

menambah semangat guru dalam bekerja.14 Namun, kesejahteraan guru pada dekade 

ini menjadi pembahasan utama, khususnya berkaitan pada tuntutan dalam bidang 

pendidikan yang semakin tinggi dan diikuti dengan tuntutan kesejahteraan guru di 

Indonesia, khususnya di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

                                                             

12Kementerian Agama RI, Al Qur’an Terjemahnya dan Tajwid (Cet. I; Bandung: Sygma 

Creative Media Group, 2014), h. 278.   

13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 7 (Cet. 

IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 342. 

 14Agus Kurniawan, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru pada Min Air Joman dan Mis MPI Binjai Serbangan Kabupten 

Asahan”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.   
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Berangkat dari hal tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti 

secara sistematis dan mendalam yang berkaitan dengan kompetensi kewirausahaan 

kepala madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone karena melihat urgennya kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dalam 

sebuah lembaga pendidikan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana hubungan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dengan 

tingkat kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone?”. Dari pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 

beberapa submasalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana realitas kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

3. Apakah ada korelasi antara kompetensi kewirausahaan kepala madrasah 

dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu kompetensi kewirausahaan 

kepala madrasah sebagai variabel X dengan indikator (inovasi, bekerja keras, dan 
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motivasi), dan kesejahteraan guru sebagai variabel Y. Variabel-variabel tersebut 

perlu didefinisikan secara operasional, baik untuk memperjelas kedudukan masing-

masing maupun untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadapnya. 

a. Kompetensi kewirausahaan kepala madrasah adalah karakteristik yang dibentuk 

dan dikembangkan kepala madrasah seperti, menciptakan sebuah inovasi, bekerja 

keras, dan memiliki motivasi yang kuat. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 

RI No. 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, kompetensi kewirausahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:15 Menciptakan inovasi yang 

bermanfaat dan tepat guna bagi madrasah; bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif; memiliki 

motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pemimpin madrasah; pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 

dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah; memiliki naluri 

kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah sebagai sumber 

pembelajaran bagi peserta didik. 

1) Inovasi adalah melakukan suatu pembaharuan ide, barang, kejadian, metode 

yang dirasakan dan diamati guru atau seluruh warga madrasah baik berupa 

hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk 

memecahkan masalah. Hakikat kewirausahaan adalah inovasi, oleh karena itu, 

kepala madrasah dalam mengembangkan madrasahnya dituntut memiliki sifat 

inovatif. Menurut Stephen P. Robbins & Mary Coulter ada tiga indikator yang 

merangsang inovasi yaitu struktur, budaya, dan sumber daya manusia lembaga 

                                                             

15Kementerian Agama RI, “PMA RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah” Situs 

Resmi Kemenag. https://hkln.kemenag.go.id/download.php. (Diakses tanggal 21 Oktober 2019, pukul 

22.03 Wita). 

https://hkln.kemenag.go.id/download.php
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pendidikan itu sendiri.16 Indikator struktur pada inovasi meliputi ketersediaan 

sumber daya yang kaya; komunikasi; meminimalisasi tekanan; dan struktur 

organisasi mendukung kreatifitas. Begitupun indikator budaya pada inovasi 

meliputi menerima ambiguitas; menoleransi resiko; menoleransi konflik; 

berfokus pada hasil bukan cara; dan berfokus pada sistem terbuka. Sedangkan 

indikator sumber daya pada inovasi meliputi organisasi yang inovatif secara 

aktif memajukan pelatihan dan pengembangan anggota mereka agar 

pengetahuan mereka berkembang, dan memberikan keamanan kerja yang 

tinggi kepada guru untuk mengurangi kecemasan akan dipecat akibat 

melakukan kesalahan, dan mendorong individu menjadi pejuang ide. 

2) Bekerja keras merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala madrasah secara 

serius tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum tujuan tercapai, pada setiap 

kegiatan yang dilakukan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan 

hasil. Menurut Agus Wuryanto indikator bekerja keras yaitu menyelesaikan 

semua tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak putus asa dalam menghadapi 

masalah, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah.17 

3) Motivasi adalah sesuatu dorongan baik dari dalam diri ataupun luar,  

membantu para kepala madrasah untuk meningkatkan motivasi kerja yang 

kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya sebagai 

                                                             

16M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global 

(Yogyakarta; Iaks Bang Pressindo, 2006), h. 42.  

17Ismail Marzuki dan Lukmanul Hakim, ”Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras”, 

Jurnal Rausyan Fikr, Vol. XV, No. 1 (Maret 2019), h. 83. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/ 

view/1370/854 (Diakses 06 Januari 2020).  

http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/%20view/1370/854
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/%20view/1370/854
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pemimpin madrasah. Menurut Utomo indikator motivasi itu sendiri adalah 

penghargaan diri, kekuasaan dan kebutuhan keamanan kerja.18  

b. Kesejahteraan guru merupakan kemakmuran hidup yang diberikan kepada orang 

yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk material maupun non 

material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas 

jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Indikator terpenuhinya kesejahteraan 

seseorang adalah pengahasilan seseorang setara dengan kebutuhannya, atau malah 

ada kelebihan atau surplus akan penghasilannya. Jika kita melihat dari segi 

kebutuhan hidup manusia menurut A. H. Maslow seperti menyatakan hirarki 

kebutuhan-kebutuhan manusia dalam beberapa tingkatan yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, 

dan kebutuhan kesempatan mengembangkan potensi.19 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail 

batasan-batasan indikator dari masing-masing variabel yang akan dijadikan sebagai 

tolok ukur dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

                                                             

18Aldo Herlambang Gardjito, Mochammad Al- Musadieq, Gunawan Eko Nurtjahjono, 

“Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan” Jurnal Administrasi 

Bisnis, Vol. XIII, No. 1 (Agustus 2014), h. 3 https://media.neliti.com/media/publications/83778-ID-

pengaruh-motivasi-kerja-dan-lingkungan-k.pdf (Diakses 27 Desember 2019).  

19Cintya Yonanda, Heru Susilo, Arik Prasetya, “Pengaruh Kebutuhan Fisiologis, Keamanan, 

Sosial, Penghargaan dan Aktualisasi Diri Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Regional Office)”,  Jurnal Administrasi Bisnis,  Vol. XXX, 

No. 1 (Januari 2016), h. 111.  https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-

kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf (Diakses 27 November 2019)   

https://media.neliti.com/media/publications/83778-ID-pengaruh-motivasi-kerja-dan-lingkungan-k.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/83778-ID-pengaruh-motivasi-kerja-dan-lingkungan-k.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf
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Tabel 1.1 

Ruang Lingkup Penelitian 

No. Ruang Lingkup Penelitian Indikator Penelitian 

1. 

 

 

 

 

Kompetensi Kewirausahaan Kepala 

Madrasah: 

 

 

a. Kemampuan Berinovasi Kepala 

Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. 

1) Struktur 

2) Budaya 

3) Sumber daya manusia 

b. Kemampuan Bekerja keras 

Kepala Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. 

1) Menyelesaikan semua tugas dengan 

baik dan tepat waktu 

2) Tidak putus asa dalam menghadapi 

masalah 

3) Tidak mudah menyerah dalam 

mengahadapi masalah 

c. Motivasi Kepala Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

1) Penghargaan diri 

2) Kekuasaan 

3) Kebutuhan keamanan kerja 

2 Kesejahteraan Guru Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

1) Kebutuhan fisiologis 

2) Kebutuhan akan keamanan 

3) Kebutuhan sosial 

4) Kebutuhan penghargaan 

5) Kebutuhan kesempatan 

mengembangkan potensi 
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D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tesis ini membahas tentang ”hubungan kompetensi kewirausahaan kepala 

madrasah dengan tingkat kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Pada dasarnya masalah yang dibahas bukanlah suatu 

hal yang baru. Tetapi, dalam pembahasannya terdapat sudut pandang yang signifikan 

dengan pembahasan para ilmuan atau para pakar sebelumnya. 

1. Penelitian Reni Oktavia 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Oktavia (2014) dengan judul 

“Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”. Penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif menggunakan data kuantitatif, dengan teknik analisis data 

menggunakan rumus rata-rata dan tingkat capaian klasifikasi Arikunto. Populasi 

pada penelitian ini yaitu kepala sekolah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3. Hasil 

penelitian: a) Kompetensi kepala sekolah dalam menciptakan inovasi bagi 

pengembangan sekolah pada SMPN di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten 

Solok masih kurang tercapai, skor rata-rata 2,28; b) Kompetensi kepala sekolah 

dalam bekerja keras merupakan pencapaian keberhasilan sekolah pada SMPN di 

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, cukup tercapai, rata-rata capaian 

3,47; c) Kompetensi kepala sekolah dalam kemampuan memotivasi, melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah, cukup tercapai dengan rata-rata 3,49; 

d) Kompetensi kemampuan pantang menyerah kepala sekolah dan selalu mencari 

solusi terhadap masalah yang dihadapi sekolah berada pada kategori baik, rata-rata 

3,97; e) Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah pada SMPN se-Kecamatan 

Hiliran Gumanti Kabupaten Solok berada pada skor 3.30 dengan kategori cukup 
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baik.20 Variabel pada penelitian ini adalah kompetensi kewirausahaan kepala sekolah 

tetapi variabel yang lain tidak sama. Artinya, penelitian yang dilakukan memiliki 

perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. 

2. Penelitian Iswandi 

Penelitian oleh Iswadi (2016) dengan judul “Kewirausahaan Kepala Sekolah 

di SMA Negeri 1 Ketahun Bengkulu Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di SMA Negeri 1 

Ketahun Bengkulu Utara. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, 

observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian: a) Pada dimensi kreatif/inovatif 

menunjukkan bahwa dengan usaha kelengkapan sarana dan prasarana dan pelatihan 

kecakapan hidup bagi lulusan; b) Dimensi kerja keras ditujukan pada pengembangan 

personel, kerja team dan mutu hasil kerja; c) Dimensi motivasi dipusatkan pada 

pengembangan sekolah, pemberian penghargaan dan hukuman, serta kesiapan 

menghadapi tantangan; d) Solusi terbaik dideskripsikan pada promotif dan 

penggunaan teknologi informasi; e) Dimensi pengelolaan unit produksi/pelayanan 

dipusatkan pada penempatan pegawai sesuai kehlian.21Perbedaan dari penelitian 

tersebut dan akan peneliti lakukan terletak pada fokus masalah, pada penelitian ini 

hanya membahas mengenai kewirausahaan kepala sekolah sedangkan penelitian 

                                                             

20Reni Oktavia, “Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”, Jurnal Administrasi Pendidikan, 

Vol. II, No. 1 (Juni 2014), h. 597. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/ 

3803/3036 (Diakses 21 Oktober 2019).  

21Iswandi, “Kewirausahaan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Ketahun Bengkulu Utara”, 

Jurnal Pendidikan, Vol. X, No. 5 (November 2016), h. 416. 

https://media.neliti.com/media/publications /270821-kewirausahaan-kepala-sekolah-bd4c3eab.pdf 

(Diakses 27 November 2019) 

https://media.neliti.com/media/publications%20/270821-kewirausahaan-kepala-sekolah-bd4c3eab.pdf


14 
 

 

yang peneliti lakukan nanti fokus kepada kompetensi kewirausahaan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

3. Penelitian Dja’far Siddik, Burhanudin Harahap dan Agus Kurniawan 

Penelitian yang dilakukan oleh Dja’far Siddik, Burhanudin Harahap dan Agus 

Kurniawan, (2017) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kesejahteraan Guru 

Terhadap Kompetensi Profesional Guru pada MIN AIR Joman dan MIS MPI Binjai 

Serbangan Kabupaten Asahan”. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kompetensi 

profesional guru di MIN Air Joman dan MIS MPI Binjai Serbangan kabupaten 

Asahan dengan skor 83,2%; b) Terdapat pengaruh yang signifikan Antara 

kesejahteraan guru terhadap kompetensi profesional guru di MIN Air Joman dan 

MIS MPI Binjai Serbangan kabupaten Asahan dengan skor 75,3%; c) Terdapat 

pengaruh signifikan secara bersama-sama antara motivasi kerja dan kesejahteraan 

guru terhadap kompetensi profesional guru di MIN dan MIS Air Joman Kabupaten 

Asahan dengan skor 79,3%.22  

Perbedaan dari penelitian tersebut dan yang peneliti lakukan terletak pada 

motivasi kerja dan kesejahteraan guru terhadap kompetensi profesional guru. 

Artinya penelitian tersebut fokus melihat bagaimana pengaruh motivasi kerja dan 

kesejahteraan guru terhadap kompetensi guru dan penelitian yang peneliti lakukan 

                                                             

22Agus Kurniawan, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru pada MIN AIR Joman dan MIS MPI Binjai Serbangan Kabupaten 

Asahan”, Tesis (2017), http://repository.uinsu.ac.id/1867/1/TESIS%20AGUS%20KURNIAWAN.pdf, 

(Diakses 21 Oktober 2019). 

http://repository.uinsu.ac.id/1867/1/TESIS%20AGUS%20KURNIAWAN.pdf
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nanti fokus kepada kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kesejahteraan guru. 

4. Penelitian Nyoman Dantes, Made Rida dan Kadek Rihendra Dantes 

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Dantes, Made Rida, dan Kadek 

Rihendra Dantes (2013) dengan judul “Hubungan Motivasi kerja, Masa Kerja dan 

Kesejahteraan Guru Terhadap Profesionalisme  Guru Sekolah Dasar Negeri di Gugus 

II Kecamatan Sukasada”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hubungan 

antara motivasi kerja, masa kerja dan kesejahteraan guru dengan profesionalisme 

guru SDN di Gugus II Kecamatn Sukasada Kabupaten Buleleng. Penelitian ini 

merupakan penelitian “ex-post facto”, dengan sample 60 orang. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner, dan dianalisis menggunakan regresi sederhana, korelasi 

parsial dan korelasi multifel. Hasil penelitian: a) Terdapat ketetapan signifikan 

antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru SDN di Gugus II Kecamatan 

Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi 0,564 dengan kontribusi 

efektif sebesar 14,7%; b) Terdapat ketetapan signifikan antara masa kerja dengan 

profesionalisme guru SDN di Gugus II Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng 

dengan koefisien korelasi 0,566 dengan kontribusi efektif sebesar 19,3%; c) Terdapat 

ketentuan signifikan antara kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru SDN di 

Gugus II Kecamaan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi 0,612 

dengan kontribusi efektif 20,1%; d) Terdapat signifikansi antara motivasi kerja, 

masa kerja, dan kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru SDN di Gugus II 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi ganda 0,736 
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dengan sumbangan 54,1% terhadap profesionalisme guru SDN di Gugus II 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.23 

Perbedaan dari penelitian tersebut dan yang peneliti lakukan terletak pada 

motivasi kerja, masa kerja dan kesejahteraan guru terhadap profesionalisme guru. 

Artinya penelitian tersebut fokus melihat bagaimana hubungan motivasi kerja, masa 

kerja dan kesejahteraan guru terhadap profesionalisme guru dan penelitian yang 

peneliti lakukan nanti fokus kepada kompetensi kewirausahaan kepala madrasah 

dalam meningkatkan kesejahteraan guru.  

5. Penelitian Wahyu Rahmat Maulana 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rahmat Maulana dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Guru di SD Amaliyah YPSPIAI Ciawi-Bogor”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh tingkat kesejahteraan dan komitmen organisasi pada 

komponen afektif, kontinu, dan normatif terhadap kinerja guru. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif model regresi linear berganda. Populasi penelitian 

ini yaitu guru SD Amaliah di Kecamatan Ciawi Bogor, berjumlah 23 orang guru. 

Pengumpulan data menggunakan angket dan untuk pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan pengaruh 

signifikansi antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi terhadap kinerja 

guru yang bersertifikasi di SD Amaliah. Kedua variabel bebas dapat digunakan 

secara bersamaan sebagai prediksi terhadap kinerja guru. Pengaruh keseluruhan 

                                                             

23Made Rida, Nyoman dantes, Kadek Rihendra Dantes, “Hubungan Motivasi Kerja, Masa 

kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri di Gugus II 

Kecamatan Sukasada” dalam Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa, Vol. III, 

(2013). https://media.neliti.commediapublications122016-ID-hubungan-motivasi-kerja-masa-kerja-

dan-k.pdf.pdf (Diakses 26 November 2019).    
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variabel terhadap kinerja guru mempunyai pengaruh yang signifikan.24 Penelitian 

tersebut memiliki variabel yang dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan guru tetapi 

variabel yang lain tidak sama. Artinya, penelitian yang akan dilakukan memiliki 

perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. 

6. Penelitian Ronny Simatupang 

Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Simatupang dengan judul “Korelasi 

Kesejahteraan Guru dengan Motivasi Kerja dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

di SMAN 01 Pollung Tahun Pembelajaran 2017/2018”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan korelasi kesejahteraan guru dengan motivasi kerja di SMAN 

01 Pollung. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru di SMAN 01 Pollung 

yang berjumlah 36 orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi kesejahteraan guru dengan motivasi kerja dalam proses pembelajaran di 

SMAN 01 Pollung Tahun 2017/2018.25 Penelitian tersebut memiliki variabel yang 

sama dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan guru dan motivasi kerja tetapi pada 

penelitian ini akan menfokuskan pada motivasi kepala madrasah. Artinya, penelitian 

yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. 

 

 

 

                                                             

24Wahyu Rahmat Maulana, “Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru”, Tesis (2016). http://eprints.iain-surakarta.ac.id13612016TS0028. 

pdf (Diakses 26 November 2019). 

25Ronny Simatupang, “Korelasi Kesejahteraan Guru dengan Motivasi Kerja dalam 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SMAN 01 Pollung Tahun Pembelajaran 2017/2018”, Jurnal 

Christian Humaniora, Vol. II, No. 2, (November 2018), h. 160. http://e-journal.iakntarutung.ac.id/ 

index.php/humaniora/article/view/15/pdf (Diakses 25 Januari 2021) 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan realitas kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

b. Untuk mendeskripsikan realitas kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

c. Untuk menguji tingkat korelasi antara kompetensi kewirausahaan kepala 

madrasah dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ada secara teori dan praktis. Adapun kegunaan 

tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya 

yang berkaitan dengan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dan tingkat 

kesejahteraan guru. 

b. Secara Praktis, penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap 

kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dan tingkat kesejahteraan guru 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, sehingga 

tercapai tujuan dari pada visi dan misi lembaga tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah 

Wirausaha berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira yang berarti 

manusia yang unggul, pahlawan, pejuang, memiliki budi yang luhur, berwatak yang 

agung, dan juga gagah berani. Sedangkan usaha yaitu pekerja.26 Hisrich & Peters 

dalam Mulyasa mengatakan bahwa wirausaha adalah perilaku yang meliputi 

pengambilan keputusan, mengorganisasi dan mereorganisasi mekanisme sosial dan 

ekonomi terhadap sumber dan situasi ke dalam praktek, dan penerimaan risiko atau 

kegagalan. Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa wirausaha merupakan orang 

yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya serta orang yang 

memperkenalkan perubahan.27 

Wirausaha berasal dari bahasa Francis, yaitu entrepreneur yang dalam bahasa 

inggrisnya yaitu between taker atau go-between. Istilah wirausaha dapat disamakan 

dengan wiraswasta yang berarti keberanian, kesungguhan, dan keseriusan dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup serta mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam konteks 

pendidikan, wirausaha merujuk pada kondisi ketika seseorang membuat suatu 

keputusan yang mendorong terbentuknya sistem kegiatan mandiri, bebas dari 

keterikatan lembaga lain. Oleh karena itu, sebagian besar pendorong perubahan, 

inovasi dan kemajuan madrasah biasanya berasal dari kepala madrasah yang berjiwa 

                                                             

26Sarfilianty Anggiani, Kewirausahaan: Pola pikir, Pengetahuan, Keterampilan (Cet. I; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7.  

27E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 179.  
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wirausaha, karena mereka merupakan pimpinan sekaligus manajer pendidikan 

tingkat satuan pendidikan. dengan demikian, wirausahawan dapat diartikan sebagai 

orang yang memiliki kekuatan dan keinginan untuk terlibat dalam setiap kegiatan 

inovatif, serta memiliki kemauan menerima tanggung jawab pribadi dalam 

mewujudkan keinginan yang dipilih.28 

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan 

mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif dalam setiap kegiatan yang produktif. 

Oleh karena itu, jiwa dan sikap kewirausahaan dapat dimiliki oleh setiap orang, 

asalkan selalu membiasakan berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Dalam hal ini, 

kewirausahaan pada hakikatnya merupakan kemampuan kreatif dan inovatif sebagai 

dasar, kiat dan kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang menuju sukses.29 

Hisrich & Peters dalam Mulyasa, bahwa wirausaha merupakan berbicara 

tentang perilaku, yang mencakup di dalamnya pengambilan inisiatif, 

mengorganisasi, mereorganisasi mekanisme sosial dan ekonomi terhadap sumber 

serta situasi ke dalam praktek, dan penerimaan resiko atau kegagalan. Para ahli 

bidang ekonomi mengemukakan bahwa wirausaha merupakan orang yang dapat  

meningkatkan  nilai tambah terhadap sumber tenaga kerja, alat, bahan, serta aset 

lain, dan orang yang memperkenalkan perubahan, inovasi dan cara-cara baru.30 

                                                             

28E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 189.  

29E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 189.  

30E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 179.  
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Wirausaha dalam konteks kemadrasahan adalah seorang pembuat keputusan 

yang membantu terbentuknya sistem kegiatan suatu lembaga yang bebas dari 

keterikatan lembaga lain. Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan 

kemajuan dinamika kegiatan di madrasah akan datang dari kepala madrasah yang 

memiliki jiwa wirausaha. Kepala madrasah yang memiliki jiwa wirausaha pada 

umumnya mempunyai tujuan dan pengharapan tertentu yang dijabarkan dalam visi, 

misi, tujuan dan rencana strategis yang realistik. Realistik berarti tujuan disesuaikan 

dengan sumber daya pendukung yang dimiliki. Semakin jelas tujuan yang ditetapkan 

semakin besar peluang untuk dapat meraihnya. Dengan demikian, kepala madrasah 

yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam 

mengembangkan madrasah.31 

Tujuan dari pengembangan kewirausahaan untuk kepala madrasah adalah 

meningkatkan kualitas kewirausahaannya. Banyak dimensi-dimensi kewirausahaan 

yang dapat dimiliki oleh kepala madrasah,  minimal seorang kepala madrasah itu 

harus memiliki dimensi inovasi, kerja keras, dan motivasi tinggi serta pantang 

menyerah dalam berwirausaha. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses harus 

memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewirausahaan. Ini dapat ditempuh 

melalui evaluasi diri dan belajar dengan berbagai cara yang efektif  dan efisien, 

sehingga mampu menyejahterakan guru di madrasah. 

Tahap yang diterapkan dalam pengembangan kewirausahaan di madrasah, 

yaitu: 

1. Menelaah sasaran yang akan dituju 

2. Siap menghadapi risiko, baik tenaga, uang, maupun waktu 

                                                             

31Sitti Roskina, Kewirausahaan Kepala Madrasah (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), h. 5.  
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3. Percaya dengan kemampuan merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, 

dan melaksanakannya. 

4. Loyalitas terhadap kerja keras, dan terlibat atas berhasilnya kewirausahaan. 

5. Percaya akan pengembangan hubungan yang baik dengan tenaga kependidikan, 

orang tua, dan masyarakat. 

6. Mengatasi tantangan dengan penuh tanggungjawab atas berhasil ataupun 

gagal.32 

Sukses dalam mengembangkan program kewirausahaan di madrasah, tidak 

lepas dari peran kepala madrasah, tenaga kependidikan, guru dan siswa yang dilatih 

berpikir wirausaha. Oleh sebab itu, kepala madrasah harus membimbing dan 

mengarahkan tenaga kependidikan, guru dan siswa untuk memahami dan 

menanamkan sikap kewirausahaan sesuai dengan bidang masing-masing. 

Kepala madrasah yang memiliki jiwa wirausaha harus mempunyai tujuan dan 

harapan yang diintegrasikan dalam rencana strategis madrasah yang nyata, sesuai 

dengan kemampuan, sumber daya yang dimiliki madrasah. Semakin jelas sasaran 

yang akan dituju semakin besar peluang untuk mencapainya, sehingga kepala 

madrasah yang memiliki jiwa wirausaha harus mempunyai tujuan atau sasaran yang 

jelas atau terukur dalam mengembangkan madrasahnya. Untuk mengetahui apakah 

tujuan tersebut dapat dicapai maka visi, misi, tujuan dan sasarannya dikembangkan 

ke dalam indikator yang lebih rinci dan terukur untuk setiap aspeknya.  

Kepala madrasah yang memiliki jiwa wirausaha harus mempunyai keinginan 

dan kemampuan untuk melihat berbagai peluang dalam setiap kegiatan, untuk 

mencapai madrasah yang efektif, efesien, produktif, mandiri, dan akuntabel. Kepala 

                                                             

32E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 181.  
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Madrasah harus berani menghadapi masalah yang telah diperhitungkan. Kepala 

madrasah harus yakin dan percaya pada diri dan kemampuannya dalam mengambil 

sebuah keputusan. Kemampuan kepala madrasah dalam mengambil keputusan inilah 

yang menjadi ciri khas dari wirausahawan.33 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 58 tahun 2017 tentang 

kepala madrasah, pada pasal 3 dijelaskan bahwa kepala madrasah melaksanakan 

tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada 

guru dan tenaga kependidikan.34 Namun pada penelitian ini akan diteliti mengenai 

kompetensi kewirausahaan kepala madrasah, karena ada beberapa kepala madrasah 

yang salah persepsi mengenai kewirausahaan di madrasah, beberapa kepala madrasah 

membangun unit-unit usaha di madrasah untuk memenuhi kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah. 

Namun yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 58 

tahun 2017 tentang kepala madrasah, kompetensi kewirausahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 35 Menciptakan inovasi yang bermanfaat dan 

tepat guna bagi madrasah; bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah 

sebagai organisasi pembelajaran yang efektif; memiliki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah; 

pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang 

                                                             

33E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 191.  

34Kementerian Agama RI, “PMA RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah” Situs 

Resmi Kemenag. https://hkln.kemenag.go.id/download.php. (Diakses tanggal 21 Oktober 2019, pukul 

22.03 Wita). 

35Kementerian Agama RI, “PMA RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah” Situs 

Resmi Kemenag. https://hkln.kemenag.go.id/download.php. (Diakses tanggal 21 Oktober 2019, pukul 

22.03 Wita). 

https://hkln.kemenag.go.id/download.php
https://hkln.kemenag.go.id/download.php
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dihadapi madrasah; memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa madrasah sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik.  

1. Inovasi 

a. Teori-teori Inovasi  

Inovasi menurut Ibrahim adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang 

dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Menurut 

Ibrahim dalam Kompri, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan 

untuk memecahkan masalah pendidikan. jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, 

barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi  seseorang 

atau sekelompok orang baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.36 

Dalam meningkatkan kompetensi kerja inovasi kepala madrasah, maka 

kepala madrasah perlu mengetahui dan mampu menerapkan konsep inovasi dalam 

pengembangan madrasah. Hakikat kewirausahaan adalah inovasi, oleh karena itu, 

kepala madrasah dalam mengembangkan madrasahnya dituntut memiliki sifat 

inovatif. Karena inovasi adalah dimensi penting kewirausahaan.37 Mulyasa dalam 

Irawati mengemukakan bahwa sebagai inovator, kepala madrasah seharusnya 

                                                             

36Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Cet. I; Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2007), h. 283.  

37Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional, h. 285.  
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memiliki kemampuan mencari dan menemukan ide atau gagasan  baru  yang 

bertujuan untuk memperbaharui madrasah menjadi lebih berkualitas.38 

Kepala Madrasah yang inovatif memiliki ciri sebagai berikut:39 

1) Menyusun program baru melaksanakan dan mengevaluasi 

Kepala madrasah memiliki peranan penting dalam menyusun program baru 

melaksanakan dan mengevaluasi, Sehingga tujuan madrasah tercapai secara efektif 

dan efesien.40 

2) Melaksanakan manajemen berbasis sekolah 

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan 

madrasah yang akan menentukan tujuan madrasah dan pendidikan pada umumnya 

direalisasikan. Oleh karena itu, kepala madrasah dituntut untuk senantiasa 

melaksanakan manajemen berbasis sekolah, sehingga dengan hal itu keberhasilannya 

dapat dilihat pada produktifitas dan efektifitas tugas-tugas yang dibebankan pada 

dirinya.41 

                                                             

38Mohd. Winario, Irawati. “Pengaruh Sekolah yang Berjiwa Wirausaha Terhadap 

Pengembangan Sekolah”. Ijem: Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan, Vol. I, No. 1, (April 

2018), h. 23. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxiDY57jRg8yQACxnLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEd

nRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1614110394/RO=10/RU=http%3a%2f%2fejournal.uin-

suska.ac.id%2findex.php%2fIJIEM%2farticle%2fdownload%2f5239%2f3087/RK=2/RS=Zt505UOK

kha8UIYIZHAlfosk2Gw- (Diakses 25 Januari 2021) 

39Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional, h. 288.  

40M. Salimin , H. Wahyudi, Hj.Purwanti, “ Peran Kepala Madrasah sebagai Manajer dalam 

Pemenuhan Standar Proses Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Bangka Belitung”. 

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak. https://media.neliti.com/ 

media/publications/215979-peran-kepala-madrasah-sebagai-manajer-da.pdf (Diakses 28 Januari 2020) 

41Hamdan Mustofa, “Peran Kepala Madrasah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis 

Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Serabi Barat Modung Bangkalan”. Tesis, Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2015),  h. 7. http://etheses.uin-

malang.ac.id/3192/1/11710008.pdf (Diakses 28 Januari 2020) 

https://media.neliti.com/%20media/publications/215979-peran-kepala-madrasah-sebagai-manajer-da.pdf
https://media.neliti.com/%20media/publications/215979-peran-kepala-madrasah-sebagai-manajer-da.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/3192/1/11710008.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/3192/1/11710008.pdf
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3) Mengembangkan inovasi pembelajaran 

Kepala madrasah harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi agar dapat 

mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil 

yang maksimal. Kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada 

outputnya sehingga akan muncul pengakuan yang rill dari siswa, orang tua dan 

masyarakat. Namun madrasah tidak akan meraih suatu pengakuan rill apabila warga 

madrasah tidak melakukan suatu inovasi di dalamnya dengan latar belakang 

kekuatan, kelemahan tantangan dan hambatan yang ada.42   

4) Mengembangkan lingkungan madrasah yang kondusif 

Salah satu syarat seorang kepala madrasah yang baik adalah mampu 

memahami dan menempatkan dirinya, bawahan, dan madrasah sebagai satu kesatuan 

yang terkelola secara baik dan berkesinambungan sehingga tercipta suasana dan 

lingkungan kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan.43 

5) Mengembangkan profesional guru dan tenaga kependidikan 

Keberhasilan pendidikan di madrasah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala madrasah dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan yang tersedia di 

madrasah. Dengan demikian, kepala madrasah dituntut untuk mengembangkan 

profesional guru dan tenaga pendidikan di madrasah.44 

  

                                                             

42 Iswaloyo, “Inovasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidiyah Muhammadiyah 

Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar“. Tesis, IAIN Surakarta (2014), h. 5. http://eprints. 

iain-surakarta.ac.id/93/1/2014TS0029.pdf  (Diakses 28 Januari 2020) 

43Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan: Teori & Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

106.  

44Iswaloyo, “Inovasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidiyah Muhammadiyah 

Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar“, h. 4.  
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6) Menggalang partisipasi masyarakat 

Masyarakat berpartisipasi selama ini pada umumnya lebih bersifat pada dana, 

namun dalam hal pengambilan keputusan, gagasan maupun tenaga masih terbatas. 

Masyarakat diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk membangun 

lembaga pendidikan di madrasah demi majunya sebuah pendidikan. Peningkatan 

partisipasi merupakan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana 

warga madrasah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam 

penyelenggaraan pendidikan dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan 

dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bersangkutan akan mempunyai rasa 

memiliki terhadap madrasah sehingga akan bertanggung jawab dan dedikasi mereka 

untuk madrasah. Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat kepada 

penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan menciptakan keterbukaan dan 

kerjasama yang kuat.45 

Langkah-langkah kepala madrasah sebagai inovatif sebagai berikut:46 

1) Memiliki visi untuk berubah 

Kepala madrasah yang inovatif harus memiliki visi untuk berubah, sebab 

kepala madrasah adalah elemen sentral peningkatan mutu pengajaran di madrasah, 

                                                             

45Sri Minarti, Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pedidikan Secara Mandiri 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 279. 

46Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional, h. 289.  
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dan kontribusi kepala madrasah sangat penting untuk keberhasilan program 

madrasah secara menyeluruh.47 

2) Tidak merasa takut adanya perubahan 

Perubahan adalah hal yang terjadi setiap saat, dimanapun, dan pada apapun. 

Perubahan biasanya dilakukan dengan sengaja oleh individu atau madrasah untuk 

memperoleh suatu hasil yang lebih baik. Walaupun dengan melakukan perubahan 

hasil yang diinginkan tidak selalu tercapai, hampir dapat dipastikan bahwa kemajuan 

tidak mungkin terjadi tanpa melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada 

lingkungan madrasah seperti perkembangan masyarakat, budaya, teknologi dan 

informasi, ekonomi, demografi, dan politik telah mendesak setiap madrasah untuk 

melakukan perubahan agar madrasahnya mampu eksis dan unggul. Oleh karena itu, 

seorang kepala madrasah yang inovatif tidak takut dengan adanya perubahan.48 

3) Berpikir seperti investor yang berani mengambil risiko 

Kepala madrasah yang inovatif, berani mengambil resiko untuk membuka 

usaha dalam berbagai kesempatan, berjiwa berani mengambil resiko artinya 

bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas 

sekalipun dalam kondisi tidak pasti.49 

 

 

                                                             

47Dwi Asti Andriani, “Peran Kepala Sekolah dalam Upaya Mewujudkan Perubahan 

Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 2, th. IV (Oktober 2008), h. 61. https://media.neliti.com/media/ 

publications/114328-ID-peran-kepala-sekolah-dalam-upaya-mewujud.pdf (Diakses 29 Januari 2020)  

48Dwi Asti Andriani, “Peran Kepala Sekolah dalam Upaya Mewujudkan Perubahan 

Sekolah”. Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 2, th. IV (Oktober 2008), h. 52.   

49Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18.  

https://media.neliti.com/media/%20publications/114328-ID-peran-kepala-sekolah-dalam-upaya-mewujud.pdf
https://media.neliti.com/media/%20publications/114328-ID-peran-kepala-sekolah-dalam-upaya-mewujud.pdf
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4) Memiliki usulan yang dinamis 

Kepala madrasah yang inovatif harus memiliki kecerdasan manajerial, yakni 

memiliki ide-ide besar untuk kemajuan madrasahnya.50 

5) Kolaborasi 

Membangun madrasah yang unggul lebih mengedepankan tentan sebuah 

proses pembelajaran yang berkualitas, maka kepala madrasah tidak mampu untuk 

membangun sendiri tanpa adanya kerjasama yang dilakukan bersama-sama, baik 

dengan guru atau tenaga kependidikan serta warga madrasah.51 

6) Siap menerima kegagalan. 

Kepala madrasah yang inovatif, selalu siap menerima kegagalan. Sebab, 

kepala madrasah merupakan faktor penentu kesuksesan atau kegagalan madrasah. 

Pemimpin sukses itu mampu mempengaruhi secara konstruktif orang lain dan 

mampu mengelola dengan baik.52 

b. Indikator Inovasi  

Menurut Stephen P. Robbins & Mary Coulter dalam Abdillah dan Rangkuti, 

ada tiga rangkaian variabel yang merangsang inovasi yaitu struktur, budaya, dan 

sumber daya manusia lembaga pendidikan itu sendiri.  

 

                                                             

50Agus Sujarwo, “Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di 

Madrasah Aliyah Kebupaten Lampung Timur”. Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung (2017). http://repository.radenintan.ac.id/2601/1/pdfjoiner_5.pdf (Diakses 29 Januari 2020)   

51Ahmad Hasan Abdur Rohim, “Model Kepemimpinan Kolaboratif dalam Membangun 

Lembaga Pendidikan Unggul (Studi Kasus di MTsN 1 Malang)”. Tesis, Universitas Maulana Malik 

Ibrahim Malang (2018), h. 7. http://etheses.uin-malang.ac.id/12477/1/16710007.pdf (Diakses 29 

Januari 2020)    

52M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global 

(Yogyakarta; Iaks Bang Pressindo, 2006), h. 42  

http://repository.radenintan.ac.id/2601/1/pdfjoiner_5.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/12477/1/16710007.pdf
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1) Penelitian terhadap dampak variabel struktur pada inovasi: 

a) Ketersediaan sumber daya yang kaya memberikan pondasi utama bagi inovasi 

Ketersediaan sumber daya yang kaya merupakan modal utama dalam 

mengahadapi tantangan global. Agar dalam pengelolaannya dapat berjalan sesuai 

dengan harapan.53  

b) Komunikasi yang sering antar unit-unit membantu menghancurkan penghambat 

inovasi 

Komunikasi erat kaitannya dengan inovasi, karena komunikasi sebagai 

penghancur penghambat inovasi. Apabila komunikasi sering dilakukan dengan 

anggota akan mempererat hubungan dan kerja sama tetap terjaga, serta setiap 

anggota memberikan ide-ide sehingga inovasi terus berkembang.54 Organisasi yang 

inovatif berupaya meminimalisasi ketekanan waktu yang minimal/ekstrem terhadap 

kegiatan kreatif. 

DeZoort dan Lord dalam Rustiarini mengatakan bahwa tekanan waktu 

sebagai kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumber 

daya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan.55 Sebagai madrasah yang 

                                                             

53Wa Ode Zusnita Muizu dan Nury Effendi, “Penguatan SDM Industri Kreatif Melalui 

Peningatan Kompetensi dan Knowledge Management”. Pekbis Jurnal, Vol. VII, No. 3 (November 

2015), h. 233. https://media.neliti.com/media/publications/9012-ID-penguatan-sdm-industri-kreatif-

melalui-peningkatan-kompetensi-dan-knowledge-mana.pdf (Diakses 29 Januari 2020)  

54Fikar Damai Setia Gea, “Jaringan Komunikasi Kepala Desa dalam Inovasi Program 

Pembangunan”. Jurnal penelitian Komunikasi, Vol. XXI, No. 1 (Juli 2018), h. 6. 

http://bppkibandung.id/index.php/jpk/article/download/403/266 (Diakses 30 Januari 2020). 

55Ni Wayan Rustiarini, “Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Waktu, dan Sifat 

Kepribadian pada Kinerja”. Makara Seri Sosial Humaniora, Vol. XVII, No. 2 (2013), h. 128. 

https://media.neliti.com/media/publications/4267-ID-pengaruh-kompleksitas-tugas-tekanan-waktu-

dan-sifat-kepribadian-pada-kinerja.pdf ((Diakses 30 Januari 2020).  

https://media.neliti.com/media/publications/9012-ID-penguatan-sdm-industri-kreatif-melalui-peningkatan-kompetensi-dan-knowledge-mana.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/9012-ID-penguatan-sdm-industri-kreatif-melalui-peningkatan-kompetensi-dan-knowledge-mana.pdf
http://bppkibandung.id/index.php/jpk/article/download/403/266
https://media.neliti.com/media/publications/4267-ID-pengaruh-kompleksitas-tugas-tekanan-waktu-dan-sifat-kepribadian-pada-kinerja.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/4267-ID-pengaruh-kompleksitas-tugas-tekanan-waktu-dan-sifat-kepribadian-pada-kinerja.pdf
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inovatif berupaya meminimalisasi tekanan waktu yang minimal atau ekstrem 

terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. 

c) Kinerja kreatif seorang guru diperkaya ketika suatu struktur organisasi secara 

eksplisit mendukung kreatifitas 

Kinerja kreatif guru dalam kaitannya dengan tugas utama pelaksanaan 

pembelajaran, namun dapat diasumsikan bahwa kinerja kreatif guru pada umumnya 

masih rendah karena kurang dukungan dari struktur organisasi.56 

2) Penelitian terhadap dampak variabel budaya pada inovasi: 

a) Menerima ambiguitas  

Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguitas yang berarti suatu 

konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Keambiguan yang 

mengakibatkan terjadinya lebih dari satu makna ini dapat terjadi saat pembicaraan 

lisan ataupun dalam keadaan tertulis.57 

b) Menoleransi risiko 

Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya 

kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, 

                                                             

56Sumiyati, “Hubungan antara Kreatifitas dengan Kinerja Guru Kimia SMA di 

JDP, Vol. XI, No. 1 (April 2018), h. 61. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp/article/download/797/ 
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sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian.58 Oleh 

karena itu, kepala madrasah yang inovatif harus toleransi terhadap risiko. 

c) Menoleransi konflik 

Hardjana dalam Wijayati mengatakan bahwa konflik adalah perselisihan, 

pertentangan antara dua orang/kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan 

dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Dengan 

kata lain konflik dalam organisasi pasti terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, 

pertentangan dalam sebuah tujuan.59  

d) Berfokus pada hasil bukan cara 

Pada variabel budaya menekankan pada hasil bukan cara. Ini dilihat untuk 

titik hasil yang didapatkan, bukan cara pada variabel yang ada. 

e) Berfokus pada sistem terbuka 

Variabel budaya juga memfokuskan pada sistem terbuka. Dengan sistem 

terbuka mampu merangsang inovasi. 

3) Penelitian terhadap dampak variabel sumber daya pada inovasi:  

a) Organisasi yang inovatif secara aktif memajukan pelatihan dan pengembangan 

anggota mereka agar pengetahuan mereka berkembang. 

                                                             

58Mamduh M. Hanafi, Modul Manajemen Resiko, h. 2. http://repository.ut.ac.id/4789/1/ 
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Bisnis dan Manajemen, Vol. I, No. 2 (Februari 2009), h. 148. 

https://www.researchgate.net/publication/327772991_Model_Konseptual_Manajemen_Konflik_Dala

m_Organisasi/link/5ba39c9fa6fdccd3cb65f1d3/download (Diakses 07 Januari 2020) 

https://www.researchgate.net/publication/327772991_Model_Konseptual_Manajemen_Konflik_Dalam_Organisasi/link/5ba39c9fa6fdccd3cb65f1d3/download
https://www.researchgate.net/publication/327772991_Model_Konseptual_Manajemen_Konflik_Dalam_Organisasi/link/5ba39c9fa6fdccd3cb65f1d3/download


33 
 

 

b) Memberikan keamanan kerja yang tinggi kepada guru untuk mengurangi 

kecemasan akan dipecat akibat melakukan kesalahan, dan mendorong individu 

menjadi pejuang ide.60 

Jerry dalam Oktavia mengemukakan bahwa, hal yang harus dilakukan oleh 

kepala madrasah dalam mengembangkan sumber daya manusia secara optimal yaitu: 

1) Kebutuhan guru dan tenaga kependidikan harus direncanakan sesuai dengan 

rencana pengembangan madrasah. 

2) Rekrutmen dan seleksi guru dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan 

berdasarkan tahapan kewenangan yang dimiliki madrasah. 

3) Kegiatan pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan harus 

diolah secara optimal. 

4) Mutasi dan promosi guru dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan 

berdasarkan kewenangan madrasah. 

5) Memberikan kesejahteraan kepada guru dan tenaga kependidikan harus 

dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan kewenangan madrasah.61 

Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan sebagai pengusaha, dia harus 

memiliki ilmu-ilmu sebagai berikut: manajemen produksi (proses produksi, rencana 

produksi, riset dan pengembangan produksi), manajemen pemasaran (perebutan 

pelanggan, rencana pemasaran, riset pasar dan pemasaran), manajemen sumber daya 

                                                             

60R. Mohammad Fajri Abdillah dan Zulkifli Rangkuti, “Analisis Orientasi Pasar, Lingkungan 
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Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”, Jurnal Administrasi Pendidikan, 
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manusia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perbekalan, manajemen 

transaksi, prinsip akuntansi dan general manajer.62 

2. Bekerja Keras 

Bekerja keras merupakan usaha sekuat tenaga, dan berupaya mencapai hasil 

yang maksimal. Namun, bekerja keras sering disalah artikan untuk tujuan yang 

negatif. Maka, bekerja keras haruslah berusaha dengan jujur adil untuk tujuan 

positif. Bekerja keras juga mempunyai batasan, yang tidak mengharuskan bekerja 

dengan memaksakan diri. Akan tetapi bekerja sesuai kemampuan, agar mencapai 

hasil yang maksimal. Bekerja keras adalah suatu cara yang bisa dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan.   

Kesuma, dkk. mengemukakan bahwa bekerja keras merupakan suatu 

perbuatan yang dilaksanakan dengan tiada henti dalam menyelesaikan pekerjaan 

atau mencapai tujuan. Kerja keras tidak berarti bekerja sampai tujuan tercapai lalu 

berhenti, namun bekerja keras merupakan arahan pada visi besar dan harus dicapai 

untuk kepentingan manusia serta lingkungannya. Sedangkan Narwanti 

mengemukakan bahwa, bekerja keras adalah sikap yang menunjukkan tindakan 

kesungguhan dalam menangani masalah, serta menyelesaikan tugas dengan efektif 

dan efesien.63 

Menurut Mirhan dan Jusuf dalam Hartono dan Ansori, kerja keras merupakan 

upaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada 
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umumnya. Kerja keras tidak dapat di salah artikan untuk tujuan yang negatif, akan 

tetapi berusaha dengan jujur serta adil untuk tujuan yang positif. Kerja keras harus 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak dapat memaksakan diri karena bisa 

jadi menghasilkan hasil yang kurang maksimal, kerja keras juga mempunyai batasan-

batasan limit.64 

Pengembangan madrasah membutuhkan banyak tenaga, pikiran, biaya dan 

memerlukan kemampuan bekerja dalam waktu yang lama. Kepala madrasah 

sebaiknya tidak hanya percaya pada bekerja keras atau fisik, akan tetapi juga 

percaya bahwa kerja cerdas atau kerja menggunakan otak. Bekerja keras dan cerdas 

saja belum cukup tanpa diikuti oleh kerja ikhlas dan kerja tuntas. 

Kerja keras merupakan kegiatan yang menguras banyak tenaga, pikiran, dan 

waktu untuk mencapai target. Kerja keras tidak mempertimbangkan waktu, 

kesehatan, dan lainnya, maka akan mendapatkan banyak uang. Tetapi mereka lupa 

ketika jatuh sakit apa gunanya uang banyak. Terkadang untuk menyembuhkan 

penyakit semua uang yang sudah terkumpul tidak cukup. Oleh karena itu, kerja keras 

dan istirahat harus diseimbangkan. 

Kepala madrasah bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Berikut disampaikan beberapa cara 

untuk memengaruhi seseorang agar mau bekerja keras, yaitu: 

a. Meyakini bahwa kerja keras adalah kunci keberhasilan. Jika ditanya mengenai 

keberhasilan, maka jawablah dengan kerja keras. 
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b. Meyakini bahwa, “saya harus bekerja keras agar yang saya butuhkan tercapai”. 

“jangan mengharapkan sesuatu, jika tidak berbuat sesuatu”. 

c. Meyakini bahwa, saya ingin menjadi seseorang yang berguna. 

d. Tetapkan sasaran yang akan dicapai. 

e. Perlihatkan kerja keras anda sebagai contoh pegawai anda.65 

Agus Wuryanto dalam Marzuki dan Hakim mengatakan bahwa indikator 

bekerja kerja keras yaitu: 

a. Menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu.  

b. Tidak putus asa dalam menghadapi masalah. 

c.  Tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah.66 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah sesuatu yang dilakukan atasan agar bawahan semangat 

bekerja dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai pemimpin 

madrasah, pengetahuan mengenai motivasi dapat membantu para kepala madrasah 

dalam menumbuhkan motivasi kerja dan menjadikan kekuatan dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. Wirausahawan dapat menggunakan sikap mereka untuk 

mengendalikan situasi dengan motivasi. Sebagai wirausahawan, kepala madrasah 

harus mempunyai dorongan yang kuat untuk mencapai kesuksesan.67 
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Motivasi adalah dorongan atau niat yang kuat dan kesungguhan untuk 

melakukan sebuah pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Motivasi ini dilakukan 

didasarkan pada asumsi, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dimotivasi atau 

dipengaruhi, di samping karena adanya motivasi yang dibawa dari sejak lahir yang 

selanjutnya dikenal sebagai motivasi intrinsik. Adapun motivasi yang berasal dari 

dalam dikenal dengan istilah motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik sebagai 

motivasi bawaan atau yang ada sejak lahir, maka ia tidak perlu dibina atau 

ditumbuhkan. Selanjutnya karena motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal 

dari luar dan amat bergantung pada usaha dari lingkungan yang memengaruhinya, 

maka motivasi ekstrinsik ini harus menjadi salah program yang strategis dalam 

mewujudkan perilaku yang unggul.68  

Colquitt, LePine, and Wesson dalam Susanto menjelaskan motivasi adalah 

suatu kumpulan kekuatan energik yang mengkoordinasi di dalam dan di luar diri 

seorang pekerja yang mendorong usaha kerja dalam menentukan arah perilaku, 

tingkat usaha, intensitas, dan kegigihan.69 

Menurut Vroom dalam Setiawan, motivasi merupakan pengarahan dalam 

memutuskan seberapa besar tindakan untuk mengarahkan usaha dalam situasi 

tertentu. Keitner & Kinicki dalam Setiawan mengemukakan bahwa, motivasi adalah 

proses psikologis, dan mampu memunculkan sebuah tindakan yang memiliki arah 

untuk mencapai tujuan. Menurut Morgan, motivasi dapat menjadi pendorong yang 
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menekan dengan kuat, dan muncul pada sikap yang gigih mengarah dalam 

pencapaian tujuan tertentu. Robins dalam Setiawan mengemukakan bahwa, motivasi 

merupakan kesediaan dalam melakukan tindakan untuk tujuan organisasi, dengan 

dikondisikan pada kemampuan tindakan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan 

individu.70 

Motivasi adalah alat penggerak yang ada di dalam setiap individu untuk 

mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Usaha yang diberikan dalam memotivasi 

seseorang dilakukan dengan memunculkan faktor-faktor yang mendorong individu 

berperilaku tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan memberikan 

imbalan, menciptakan persaingan, melatih, memberi nasihat, dan lainnya.71 Menurut 

Wina Sanjaya dalam Kailola, bahwa dengan adanya kebutuhan maka seseorang akan 

mempunyai dorongan untuk bertindak.72 

Malthis mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu 

alasan untuk mencapai tujuan. Memahami motivasi sangatlah penting karena 

kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain 

dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi 
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berbeda-beda, karena teori yang berbeda mengembangkan pandangan dan model 

mereka sendiri. 

b. Indikator Motivasi 

Indikator motivasi menurut Utomo dalam Gardjito, yaitu:  

1) Penghargaan diri, seseorang akan merasa terhormat apabila dia dihargai oleh 

orang lain dalam lingkungan kerjanya. Situasi seperti ini akan mendukung 

orang tersebut untuk bekerja lebih baik.  

2) Kekuasaan, seseorang akan termotivasi apabila diberi kekuasaaan dan 

kewenangan atas pekerjaannya secara utuh tanpa adanya paksaan dari pihak 

lain selama pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan madrasah.  

3) Kebutuhaan keamanan kerja, kebutuhan untuk mendapatkan jaminan dan rasa 

aman tentram terlepas dari bahaya fisik serta terbebas dari rasa ketakutan 

kehilangan pekerjaan serta mendapatkan ancaman untuk masa depannya.73 

B. Kesejahteraan Guru 

1. Konsep Kesejahteraan Guru 

Sejahtera adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan lahir dan batin, sandang, 

pangan, dan papan. Pada zaman dahulu dikatakan sejahtera apabila orang sudah 

mendapatkan makanan di pagi hari dan malam, mendapatkan rumah serta pakaian 

seadanya. Berbeda halnya pada saat sekarang, tingkat sejahtera sudah merubah 

polanya. Sandang, pangan, dan papan, tak hanya cukup tapi lebih dari itu. Semua 
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manusia memerlukan kesejahteraan, begitupun dengan guru yang keseharian terikat 

dengan waktu dan tempat. Guru bekerja keras tanpa melihat perbedaan antara anak 

kaya atau miskin, lelaki atau perempuan, anak pejabat atau tidak, yang jelas semua 

anak yang dididik dan dibinanya mampu menjadi anak cerdas, berkualitas dan 

bertanggung jawab. 

Kesejahteraan menurut Rusyan dalam Maulana adalah sebuah kaidah 

kehidupan dan penghidupan baik material ataupun spiritual, diantaranya rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohani serta kebutuhan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat. 

Sedangkan Hakim dalam Maulana mengemukakan bahwa, kesejahteraan 

adalah keadaan umum setiap orang yang bekerja keras dengan menggunakan 

kemampuan yang ada pada dirinya terjamin akan sandang, pangan, dan papan yang 

layak buat dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.74 

Menurut W. J. S Poerwodarminto dalam Wahyudi, kesejahteraan berasal dari 

kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala 

macam gangguan). Jadi kesejahteraan adalah kondisi seseorang yang aman, sentosa 

dan makmur, dalam hal ini mereka telah terpenuhi kebutuhan pokok yang berupa 

sandang, pangan dan papan serta terpenuhinya kebutuhan minimum seseorang.75  

Guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. 

Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan 

                                                             

74Wahyu Rahmat Maulana, Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Guru, “Tesis” (2016). http://eprints.iain-surakarta.ac.id13612016TS0028.pdf 
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sangat dipengaruhi oleh faktor kesejahteraannya. Dewasa ini persoalan guru masih 

ada muncul yaitu dengan jumlah kekurangan guru yang cukup besar khususnya di 

daerah-daerah terpencil maka kita juga tidak dapat berharap akan terciptanya 

kualitas pendidikan.76 

Imam Wahyudi mengemukakan bahwa jantung dari sebuah pelayanan 

pendidikan adalah kesejahteraan guru, dengan keadaan guru sejahtera maka dapat 

diharapkan sebuah loyalitas guru dalam melayani masyarakat madrasah akan 

optimal. Apalagi tenaga pengajar yang berada di daerah pedesaan dengan lokasi 

terpencil.77 Agus Kurniawan mengemukakan bahwa kesejahteraan guru merupakan 

suatu hal yang memiliki hubungan dengan pendapatan yang diperoleh seorang guru 

dari kinerjanya.78 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan guru merupakan kemakmuran 

yang diberikan kepada orang yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam 

bentuk material maupun non material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan 

lebih baik sebagai balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Guru akan 

bersemangat dalam melakukan tugasnya, ketika kesejahteraan guru yang memadai 

terpenuhi. 

Seperti halnya yang dijelaskan tentang kesejahteraan manusia di dalam QS 

al-A’raf/7: 10: 
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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 

Terjemahan: 

Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami 
sediakan sumber penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.79 

Kandungan ayat di atas menyatakan bahwa manusia bebas bergerak 

menghadapi alam yang bersahabat, serta membuka diri, tidak kikir mengungkap 

rahasia-rahasianya buat manusia, tidak juga menghalangi manusia memperoleh 

bantuan dan pertolongannya.80 

Kesejahteraan guru dalam Undang-Undang Guru pasal ayat 1, bahwa guru 

dalam menjalankan keprofesionalan, guru berhak: 

a. Memperoleh penghasilan 

b. Mendapatkan promosi 

c. Memperoleh perlindungan 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan diri 

e. Berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

f. Memiliki kebebasan penilaian, menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi 

kepada siswa 

g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas 

h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi 

i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan 

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

akademik dan kompetensi 

                                                             

79Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya & Tajwid. (Cet. I; Bandung: Sygma 

Creative Media Group, 2014), h. 151.  

80M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5 (Cet. 

IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 20. 
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k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.81 

2. Indikator Kesejahteraan Guru  

Kesejahteraan guru merupakan kemakmuran hidup yang diberikan kepada 

orang yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk material maupun 

non material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas 

jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Pemberian kesejahteraan yang memadai 

kepada guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya, sehingga muncul 

kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada 

pada dirinya. Apabila tanggung jawab yang dipikul guru dilaksanakan dengan baik, 

maka mutu pendidikan mudah dicapai. Daryanto mengemukakan bahwa indikator 

untuk mengukur kesejahteraan guru yaitu: penghasilan tetap, tunjangan dan 

penghargaan.82  

Indikator terpenuhinya kesejahteraan seseorang adalah penghasilan seseorang 

setara dengan kebutuhannya, atau malah ada kelebihan atau surplus akan 

penghasilannya. Jika kita melihat dari segi kebutuhan hidup manusia menurut A. H. 

Maslow seperti menyatakan hirarki kebutuhan-kebutuhan manusia dalam beberapa 

tingkatan sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib 

dipenuhi pertama-tama oleh tiap individu. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan 

                                                             

81Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi 

Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 40  

82Sifa Zulfah Massalim, “Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Kinerja Guru PAUD”, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Vol XIII, No. 2 (November 2019), h. 15 http://ejournal.uika-

bogor.ac.idindex.phpJPLSarticleview26501628 (Diakses 03 Januari 2020) 
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ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Kebutuhan utama inilah yang 

mendorong setiap individu untuk melakukan pekerjaan apa saja, karena ia akan 

memperoleh imbalan, baik berupa uang ataupun barang yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan utama ini.83 

b. Kebutuhan akan keamanan 

Kebutuhan akan keamanan merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari 

segala yang dapat mengganggu baik yang berasal dari manusia, hewan maupun dari 

makhluk lain seperti hewan buas dan sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan ini 

dapat berupa pemilihan alat perlindungan, alat pertahanan diri, persenjataan, alat 

tanda bahaya, dan lainnya. Kebutuhan akan rasa aman akan muncul setelah 

kebutuhan fisik tercapai. Setelah kebutuhan rasa aman tercapai, maka akan muncul 

kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. 

c. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan untuk pergaulan diri dengan manusia 

lain atau anggota masyarakat yang lain. Kebutuhan ini seperti memberi dan 

menerima rasa cinta kasih, rasa diterima dalam kelompok, rasa membutuhkan dan 

dibutuhkan, rasa berteman atau bekerja sama. Setelah kebutuhan ini telah tercapai, 

maka akan muncul kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan diri.84 

d. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan akan penghargaan diri dan 

pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

                                                             

83Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofi dan Praktis (Cet. I; 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.234.  

84Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofi dan Praktis, h. 235.  
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Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. 

Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam sebuah organisasi, semakin 

tinggi pula prestisenya.85  

e. Kebutuhan kesempatan mengembangkan potensi 

Yakni senatiasa percaya kepada diri sendiri. Pada puncak hierarki, terdapat 

kebutuhan untuk merealisasikan diri, atau aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut berupa kebutuhan-kebutuhan individu untuk merealisasi potensi yang ada 

pada dirinya, untuk mencapai pengembangan diri secara berkelanjutan, untuk 

menjadi kreatif.86 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang logis dan dibuat dalam bentuk 

diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola 

subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat memberikan 

gambaran hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah dengan indikator inovasi, bekerja keras, dan 

motivasi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru dan bagaimana inovasi, 

bekerja keras, dan motivasi tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan guru 

                                                             

85Cintya Yonanda, Heru Susilo, Arik Prasetya, “Pengaruh Kebutuhan Fisiologis, Keamanan, 

Sosial, Penghargaan dan Aktualisasi Diri Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Regional Office)”,  Jurnal Administrasi Bisnis,  Vol. XXX, 

No. 1 (Januari 2016), h. 111.  https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-

kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf (Diakses 27 November 2019)  

86Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofi dan Praktis, h. 235.   

https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/86577-ID-pengaruh-kebutuhan-fisiologis-keamanan-s.pdf
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dengan asumsi bahwa sejahtera tidaknya guru ada hubungannya dengan baik 

buruknya kompetensi kewirausahaan kepala madrasah. 

Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa apabila kepala madrasah 

memiliki kompetensi kewirausahaan dengan baik, maka komponen yang ada di 

dalam lembaga pendidikan, dalam hal ini tenaga pendidik akan merasa sejahtera. 

Namun, apabila yang terjadi malah sebaliknya, maka guru akan merasa tidak 

sejahtera. Hal ini dapat dilihat pada kerangka pikir hubungan kompetensi 

kewirausahaan dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, yaitu sebagai 

berikut: 
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Salah satu dimensi kompetensi kepala madrasah adalah kewirausahaan. 

Kewirausahaan dalam bidang pendidikan yang diambil adalah karakteristiknya 

seperti inovatif, bekerja keras, dan motivasi yang kuat. Semua karakteristik tersebut 

bermanfaat bagi madrasah dan mengembangkan madrasah, mencapai keberhasilan 

madrasah, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin, menghadapi 

kendala madrasah terutama kesejahteraan guru.87 Kesejahteraan guru merupakan 

kemakmuran hidup yang diberikan kepada orang yang berperan di lembaga 

pendidikan, baik dalam bentuk material maupun non material. Sehingga kehidupan 

guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas jasa dari tanggung jawab yang 

dipikulnya. Guru akan bersemangat dalam melakukan tugasnya dan kinerjanya akan 

meningkat, ketika kesejahteraan guru yang terpenuhi. Oleh sebab itu, kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah (X) memiliki hubungan dengan kesejahteraan guru 

(Y). 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, 

di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.88 Hipotesis 

penelitian didasarkan pada teori-teori sebelumnya yang akan diuji secara empiris di 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan 

demikian, hipotesis dalam penelitian ini yaitu adanya korelasi positif antara 

                                                             

87Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Cet. I; Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2007), h. 175. 

88Sugiyono, Metode Penelitian kuantitati, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

64. 
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kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dengan kesejahteraan guru Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan penelitian korelasional-kuantitatif. Penelitian korelasi merupakan 

penelitian yang melibatkan upaya pengumpulan data untuk menentukan hubungan 

dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.89 

Penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang mencari tentang 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Hubungan antara 

variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa secara kausal. Jika hubungan 

tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan 

sebagai korelasional, artinya sifat hubungan variabel satu dengan yang lain tidak 

jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan 

tersebut menujukan sifat sebab akibat, maka korelasinya dikatakan sebagai kausal, 

artinya jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel lainnya merupakan 

akibat.90 

Teori lain yang mengatakan bahwa analisis hubungan atau analisis korelasi 

adalah bentuk analisis variabel (data) penelitian untuk mengetahui derajat kekuatan 

hubungan, bentuk, atau arah hubungan diantara variabel-variabel, dan besarnya 

pengaruh variabel-variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya. Dalam  analisis 

                                                             

89Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 166. 

90Agus Irianto, Statistik; Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya (Cet. VII; Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 133. 
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hubungan ini hubungan antara variabel dapat berbentuk hubungan simetris, 

hubungan kausal, dan hubung timbal balik.91 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk 

dilaksanakannya suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang terdiri dari 

6 (enam) Madrasah. Semua Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Dua Boccoe 

tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih berstatus swasta. Lokasi 

penelitian tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: 

a. Madrasah Tsanawiyah Al-Kahfiyah Bulu Mampu Cabbeng yang terletak di 

Dusun Cabbeng, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

b. Madrasah Tsanawiyah Aluppang yang terletak di Dusun Aluppang, Desa 

Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. 

c. Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Ihsan Pakkasalo yang terletak di Desa Pakkasalo, 

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. 

d. Madrasah Tsanawiyah As-Adiyah Uloe terletak di Jl. As’adiyah, Desa Uloe, 

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. 

e. Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Ujung yang terletak di Jl. Pendidikan No. 2, 

Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. 

f. Madrasah Tsanawiyah Sailong yang terletak di Jl. Perintis, Desa Sailong, 

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. 

 

                                                             

91Misbahuddin dan Iqbal hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), h. 47. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan hal yang dilakukan dalam aktivitas penelitian dalam 

untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan obyek yang ditelitinya.92 Pada 

penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metodologis dan 

pendekatan keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan pada penelitian dapat dilihat dari perspektif metodologi yang 

digunakan adalah pendekatan positivistik.93 Metode ini sebagai metode ilmiah 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, 

rasional, dan sistematis.94 Penggunaan pengukuran yang disertai analisis secara 

statistik mengimplikasikan bahwa dilihat dari sudut metodologi, penelitian ini 

menggunakan pendekatan positivistik dengan pendekatan kuantitatif. 

2. Pendekatan Keilmuan 

Berbagai pandangan hasil studi tentang beberapa disiplin ilmu tertentu yang 

dipandang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karena setiap ilmu memiliki 

objek studi yang spesifik mengenai manusia, baik sebagai subjek pendidikan maupun 

sebagai objek pendidikan.95 Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan beberapa 

pendekatan keilmuan, yaitu sebagai berikut: 

                                                             

92Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 80. 

93Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 45. 

94Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 7. 

95Tatang Syarifuddin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam, 2009), h. 29. 



52 
 

 

a. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya itu.96 Pendekatan sosiologis sangat diperlukan dalam penelitian ini 

sebab peneliti akan menggunakan angket sebagai alat untuk mendapatkan data 

yang perlukan. Dalam angket tersebut peneliti telah menuangkan beberapa aspek 

sosial karena ada keterkaitanya dengan variabel-variabel penelitian ini.  

b. Pendekatan psikologis atau ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari 

tentang jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.97 Pendekatan 

psikologi ini juga akan membantu peneliti untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini sebab dalam angket yang akan diberikan kepada 

guru sebagai responden juga akan dituangkan beberapa aspek psikologi atau 

mengenai kejiwaan, karena psikologi ini juga memiliki hubungan dengan 

variabel-variabel dalam penelitian ini. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Hal yang utama dalam melakukan kegiatan penelitian kuantitatif adalah 

mengenai populasi yang menyangkut secara keseluruhan dari objek yang akan 

diteliti. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila diteliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.98 Berdasarkan uraian tersebut dapat pahami bahwa populasi merupakan 

                                                             

96Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet VIII; Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 38. 

97Abuddin Nata,  Metodologi Studi Islam,  h. 50. 

98Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), h. 53. 
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keseluruhan objek atau subjek penelitian yang menjadi sumber data dan informasi 

yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi 

objek dari populasi adalah seluruh guru di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone pada Tahun 2020 

No. Nama Madrasah 

Jumlah Guru 

Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1.  MTs Al-Kahfiyah Bulu Mampu Cabbeng 4 6 10 

2.  MTs Aluppang 3 6 9 

3.  MTs DDI Al-Ihsan Pakkasalo 3 6 9 

4.  MTs As-Adiyah Uloe 5 8 13 

5.  MTs Al-Ikhlas Ujung 12 14 26 

6.  MTs Sailong 3 7 10 

Total 30 47 77 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 77 orang guru yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 47 orang 

perempuan. Populasi tersebut diambil dari keseluruhan guru yang ada pada 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 
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2. Sampel 

Sampel menurut Bailey adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.99 

Dalam penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

sampel jenuh, adalah teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Suryani dan Hendryadi mengemukakan bahwa, sampel 

jenuh biasanya dilakukan apabila populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.100 

Oleh sebab itu, sampel pada penelitian ini yaitu seluruh guru Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang berjumlah 77 orang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian, yaitu pengumpulan 

dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, dalam hal ini di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Angket (Kuesioner) 

Angket (Kuesioner) yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan/pernyataan kepada responden yang menjadi objek penelitian ini dan 

kemudian dijawabnya.101 Pada penelitian ini, indikator dari setiap dimensi variabel 

penelitian yang disusun dalam bentuk angket kemudian diedarkan kepada seluruh 

guru di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

                                                             

99Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi(Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 119. 

100Suryani dan Hendryadi, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 203. 

101Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 142. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan mengumpulkan serta 

menganalisis dokumen-dokumen yang penting serta berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan.102 Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait dengan guru, terutama jumlah guru di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah 

dan sistematis dalam proses mengumpulkan data sesuai dengan teknik pengumpulan 

data.103Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket. 

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, angket 

merupakan instrumen kunci (key instrument) untuk mengumpulkan data-data di 

lapangan yang terkait dengan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dan 

kesejahteraan guru di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone. Angket disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             

102Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 221. 

103Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian(Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen 

No. 
Ruang Lingkup 

Penelitian 
Indikator Penelitian 

Jumlah 

Pertanyaan 

1 Kompetensi 

Kewirausahaan 

Kepala Madrasah: 

a. Inovasi  

(Stephen P. Robbins 

& Mary Coulter) 

 

 

1. Struktur 

2. Budaya 

3. Sumber daya manusia 

 

 

1. 1-4 

2. 5-6 

3. 7-10 

b. Bekerja Keras  

(Agus Wuryanto) 

1. Menyelesaikan semua tugas 

dengan baik dan tepat waktu 

2. Tidak putus asa dalam 

menghadapi masalah 

3. Tidak mudah menyerah dalam 

mengahadapi masalah. 

1. 11-14 

2. 15-18 

3. 19-20 

c. Motivasi 

(Utomo)  

1. Penghargaan diri 

2. Kekuasaan 

3. Kebutuhaan keamanan kerja 

1. 21-24 

2. 25-28 

3. 29-30 

2 Kesejahteraan Guru. 

(A. H. Maslow) 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan keamanan 

3. Kebutuhan sosial 

1. 31-32 

2. 33-34 

3. 35-36 
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4. Kebutuhan penghargaan 

5. Kebutuhan kesempatan 

mengembangkan potensi 

4. 37-38 

5. 39-40 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kompetensi kewirausahaan 

kepala madrasah memiliki indikator inovasi yang terdiri atas struktur, budaya dan 

sumber daya manusia yang disusun berdasarkan pendapat dari Stephen P. Robbins & 

Mary Coulter. Indikator bekerja keras disusun berdasarkan penyelesaian semua tugas 

dengan baik dan tepat waktu, tidak putus asa dalam menghadapi masalah, tidak 

mudah menyerah dalam mengahadapi masalah yang disusun berdasarkan pendapat 

dari Agus Wuryanto. Dan indikator motivasi disusun berdasarkan penghargaan diri, 

kekuasaan dan kebutuhaan keamanan kerja yang disusun berdasarkan pendapat dari 

Utomo. Sedangkan variabel kesejahteraan guru disusun berdasarkan indikator 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan kesempatan mengembangkan potensi yang disusun 

berdasarkan pendapat A. H. Maslow. 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas menunjuk pada pengertian apakah alat tes itu dapat mengukur apa 

yang akan diukur. Menurut Suharsimi bila akan mengukur luas suatu ruangan dan 

berat suatu benda tentu akan mempergunakan alat ukur meteran dan timbangan. 

Meteran merupakan alat ukur yang sahih (valid) untuk mengukur luas ruangan. 

Namun, jika mempergunakan timbangan untuk mengukur ruangan, alat ukur itu 

tidak valid karena tidak mungkin dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. 

Timbangan memang alat ukur yang valid, tetapi untuk mengukur berat benda buka 
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untuk luas ruangan.104 Reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah alat tes dapat 

mengukur secara konsisten sesuatu yang akan diukur dari waktu ke waktu.105 Oleh 

karena, perlunya untuk melakukan sebuah uji instrumen yang valid dan reliabel, 

sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. 

Penggunaan instrumen yang baik dalam mengumpulkan data diharapkan 

memperoleh data yang valid dan reliabel. Jadi, instrumen yang valid dan reliabel 

merupakan syarat yang harus ada untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan menggunakan 

instrumen yang sudah teruji validitasnya dan reliabilitasnya, akan mendapat hasil 

penelitian yang valid dan reliabel karena masih akan dipengaruhi kondisi di lokasi 

penelitian serta kemampuan orang yang menggunakan instrumen tersebut. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian validitas dilakukan dengan pendapat dari ahli (judgment experts). 

Ahli yang digunakan dalam pengujian validitas instrumen umumnya bergelar doktor 

sesuai dengan lingkup yang diteliti. Pendapat ahli digunakan setelah instrumen 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 

tertentu.106 Ahli (judgment experts) akan memberikan pendapat tentang instrumen 

yang akan digunakan, apakah tanpa perbaikan ataukah dengan perbaikan-perbaikan 

tertentu bahkan ahli akan memberikan pendapat bahwa intrumen harus dirombak 

                                                             

104Sunarti dan Selly Rahmawati, Penilian dalam Kurikulum 2013: Membantu Guru dan 

Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilian Pembelajaran (Cet. I; Yogyakarta: Andi, 2014), h. 

87. 

105Sunarti dan Selly Rahmawati, Penilian dalam Kurikulum 2013: Membantu Guru dan 

Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilian Pembelajaran, h. 98.  

106Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Cet. XXIX; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 352.  
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total. Adapun ahli (judgment experts) yang menjadi validator dan hasil validasi 

instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Validator dan Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

No Validator 

Hasil Validasi 

Keterangan 
Inovasi 

Bekerja 

Keras 
Motivasi 

Kesejahteraan 

Guru 

1 
Dr. Baharuddin, 

MM. 
Valid Valid Valid Valid 

Instrumen 

dapat 

digunakan 

2 

Dr. Hj. 

Musdalifah, 

M.Pd.I 

Valid Valid Valid Valid 

Instrumen 

dapat 

digunakan 

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, dapat diketahui bahwa validasi penelitian 

disetujui oleh ahli (judgment experts), dengan beberapa perbaikan instrumen yang 

diajukan. Perbaikan instrumen diantaranya pada instrumen inovasi yaitu pada bagian 

struktur. Pertama, kepala madrasah tidak menghargai waktu diubah menjadi kepala 

madrasah tidak membuka rapat sesuai waktu yang ditentukan. Kedua, kepala 

madrasah tidak berkonsultasi dengan guru pada saat mengambil keputusan penting 

diubah menjadi kepala madrasah meminta guru untuk tidak mengambil keputusan 

dalam hal apapun terkait pelaksanaan tugasnya. 

Pada instrumen bekerja keras yang mengalami perubahan diantaranya, 

pertama, kepala madrasah tidak berkompeten terhadap tugas dan fungsinya diubah 

menjadi kepala madrasah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Kedua, 

kepala madrasah telaten dalam bekerja diubah menjadi kepala madrasah sabar dalam 

bekerja. Kemudian pada instrumen kesejahteraan guru yang mengalami perubahan 
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diantaranya, pertama,  guru merasa diterima di madrasah diubah menjadi guru 

merasa diperhatikan di madrasah. Pada keseluruhan instrumen juga dilakukan 

pengurangan pernyataan yang bersifat negatif. 

Setelah dilakukan validasi instrumen oleh ahli, dengan perbaikan-perbaikan 

di atas, selanjutnya diuji coba pada madrasah yang memiliki kemiripan karakteristik 

dengan madrasah yang akan diteliti. Lokasi pengujian validitas penelitian ini 

dilakukan di MTs Ma’had Hadits Al Junaidiyah Biru, Jl. Jendral Sudirman No. 5-7 

Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.  

Pengujian validitas tiap butir pernyataan digunakan analisis item, yaitu 

mengorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor 

butir dengan menggunakan korelasi product moment. Biasanya syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat validitas instrumen yang diuji cobakan yaitu 

apabila rxy ≥ 0,30.107 Dengan demikian, jika korelasi antara skor butir dengan skor 

total < 0,30, maka butir dalam instrumen dinyatakan tidak valid. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:108 

 

rxy =
N ∑ XY − (∑ X) (∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment. 

N = Jumlah responden uji coba. 

∑ XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. 

                                                             

107Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D h. 133. 

108Julianyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah (Cet. V; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),  h. 169 
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∑ X = Jumlah skor tiap-tiap item. 

∑ Y = Jumlah skor total. 

∑ X2 = Jumlah kuadrat skor item. 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat skor total. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid 

atau tidaknya instrumen penelitian yang diukur melalui butir-butir pernyataan 

angket variabel tersebut. Berikut ini akan disajikan uji coba instrumen penelitian 

yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan analisis korelasi product moment 

dengan bantuan aplikasi SPSS version 21.  

a. Instrumen Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah 

1) Instrumen Inovasi 

Uji coba validitas instrumen inovasi yang terdiri atas 10 pernyataan, peneliti 

melakukan uji coba kepada 10 responden. Setelah diuji coba kepada 10 responden 

(lihat lampiran 7), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis item melalui 

uji validitas korelasi product moment melalui bantuan aplikasi SPSS version 21 

(lihat lampiran 11). Hasil pengujian validitas terhadap 10 item pernyataan tersebut 

dapat ditujukan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Inovasi 

Item 
Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

r Tabel Kesimpulan 

1 0,86 0,30 Valid 

2 0,78 0,30 Valid 

3 0,83 0,30 Valid 

4 0,93 0,30 Valid 

5 0,70 0,30 Valid 

6 0,84 0,30 Valid 

7 0,66 0,30 Valid 

8 0,84 0,30 Valid 

9 0,68 0,30 Valid 

10 0,30 0,30 Valid 

Berdasarkan uji coba instrumen inovasi tersebut, ditentukan nilai r tabel 

adalah 0,30, karena sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut pendapat 

Sugiyono. Setelah 10 responden uji coba instrumen telah menanggapi pernyataan 

yang berjumlah 10 dapat dikategorikan valid karena diperolah keseluruhan nilai 

pearson correlation memenuhi syarat yang diajukan yaitu ≥ 0,30. 

2) Instrumen Bekerja Keras 

Uji coba validitas instrumen bekerja keras yang terdiri atas 10 pernyataan, 

peneliti melakukan uji coba kepada 10 responden. Setelah diuji coba kepada 10 

responden (lihat lampiran 8), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis item 

melalui uji validitas korelasi product moment melalui bantuan aplikasi SPSS version 
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21 (lihat lampiran 12). Hasil pengujian validitas terhadap 10 item pernyataan 

tersebut dapat ditujukan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Bekerja Keras 

Item 
Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

r Tabel Kesimpulan 

1 0,80 0,30 Valid 

2 0,84 0,30 Valid 

3 0,66 0,30 Valid 

4 0,82 0,30 Valid 

5 0,87 0,30 Valid 

6 0,67 0,30 Valid 

7 0,37 0,30 Valid 

8 0,30 0,30 Valid 

9 0,84 0,30 Valid 

10 0,92 0,30 Valid 

Berdasarkan uji coba instrumen bekerja keras tersebut, ditentukan nilai r 

tabel adalah 0,30, karena sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut 

pendapat Sugiyono. Setelah 10 responden uji coba instrumen telah menanggapi 

pernyataan yang berjumlah 10 dapat dikategorikan valid karena diperolah 

keseluruhan nilai pearson correlation memenuhi syarat yang diajukan yaitu ≥ 0,30. 

3) Instrumen Motivasi 

Uji coba validitas instrumen motivasi yang terdiri atas 10 pernyataan, 

peneliti melakukan uji coba kepada 10 responden. Setelah diuji coba kepada 10 



64 
 

 

responden (lihat lampiran 9), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis item 

melalui uji validitas korelasi product moment melalui bantuan aplikasi SPSS version 

21 (lihat lampiran 13). Hasil pengujian validitas terhadap 10 item pernyataan 

tersebut dapat ditujukan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Motivasi 

Item 
Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

r Tabel Kesimpulan 

1 0,82 0,30 Valid 

2 0,62 0,30 Valid 

3 0,84 0,30 Valid 

4 0,65 0,30 Valid 

5 0,68 0,30 Valid 

6 0,89 0,30 Valid 

7 0,91 0,30 Valid 

8 0,82 0,30 Valid 

9 0,70 0,30 Valid 

10 0,49 0,30 Valid 

Berdasarkan uji coba instrumen motivasi tersebut, ditentukan nilai r tabel 

adalah 0,30, karena sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut pendapat 

Sugiyono. Setelah 10 responden uji coba instrumen telah menanggapi pernyataan 

yang berjumlah 10 dapat dikategorikan valid karena diperolah keseluruhan nilai 

pearson correlation memenuhi syarat yang diajukan yaitu ≥ 0,30. 
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b. Instrumen Kesejahteraan Guru 

Uji coba validitas instrumen kesejahteraan guru yang terdiri atas 10 

pernyataan, peneliti melakukan uji coba kepada 10 responden. Setelah diuji coba 

kepada 10 responden (lihat lampiran 10), kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis item melalui uji validitas korelasi product moment melalui bantuan aplikasi 

SPSS version 21 (lihat lampiran 14). Hasil pengujian validitas terhadap 10 item 

pernyataan tersebut dapat ditujukan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Kesejahteraan Guru 

Item 
Pernyataan 

Validitas 

Pearson 
Correlation 

r Tabel Kesimpulan 

1 0,78 0,30 Valid 

2 0,30 0,30 Va lid 

3 0,91 0,30 Valid 

4 0,66 0,30 Valid 

5 0,52 0,30 Valid 

6 0,72 0,30 Valid 

7 0,40 0,30 Valid 

8 0,85 0,30 Valid 

9 0,40 0,30 Valid 

10 0,84 0,30 Valid 

Berdasarkan uji coba instrumen kesejahteraan guru tersebut, ditentukan nilai 

r tabel adalah 0,30, karena sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut 

pendapat Sugiyono. Setelah 10 responden uji coba instrumen telah menanggapi 
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pernyataan yang berjumlah 10 dapat dikategorikan valid karena diperolah 

keseluruhan nilai pearson correlation memenuhi syarat yang diajukan yaitu ≥ 0,30. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik belah dua dari Spearman Brown (split half) dengan rumus 

berikut: 

𝑟𝑖 =
2𝑟𝑏

1 +  𝑟𝑏
 

Keterangan: 

ri = Reliabilitas internal seluruh instrumen. 

rb = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.109 

Penentuan reliabilitas dapat dilihat dari nilai ri, jika nilai ri lebih besar dari 

rtabel, instrumen dapat dikatakan reliabel. Ada juga yang berpendapat bahwa 

instrumen dikatakan reliabel apabila nilai r>0,60.110 Dengan demikian, reliabel atau 

tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan ri dengan rtabel atau 

apabila ri>0,60. 

Adapun hasil uji coba instrumen penelitian yang dilakukan dilapangan 

dengan menggunakan rumus Spearman Brown (split half) dengan bantuan aplikasi 

SPSS version 21 dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             

109Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 131. 

110Juliansyah Noor dan Julianyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & 

Karya Ilmiah, h. 165. 
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a. Instrumen Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah 

1) Instrumen Inovasi 

Uji reliabilitas instrumen inovasi yang terdiri atas 10 butir pernyataan 

diawali dengan menyiapkan tabel kerja bantu (lihat lampiran 15). Dari tabel kerja 

bantu tersebut, uji reliabilitas terhadap instrumen inovasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan aplikasi SPSS version 21 yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Inovasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

.884 10 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 10 item pernyataan 

dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,884. Nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,884 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan untuk 

reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen inovasi 

adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas tersebut menandakan bahwa 

keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen inovasi adalah reliabel. 

Adapun gambaran statistik keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam tabel output 

SPSS version 21 berikut ini. 
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Tabel 3.9 

Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Inovasi 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, pada kolom Cronbach's 

Alpha if Item Deleted dapat dilihat bahwa keseluruhan item pernyataan angket 

adalah 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan 

angket inovasi adalah reliabel. 

2) Insturmen Bekerja Keras 

Uji reliabilitas instrumen bekerja keras yang terdiri atas 10 butir pernyataan 

diawali dengan menyiapkan tabel kerja bantu (lihat lampiran 15). Dari tabel kerja 

bantu tersebut, uji reliabilitas terhadap instrumen inovasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan aplikasi SPSS version 21 yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

X1.1 36.90 26.989 .822 .858 

X1.2 36.50 31.167 .755 .874 

X1.3 37.20 27.067 .776 .861 

X1.4 36.60 29.822 .918 .865 

X1.5 37.20 28.400 .614 .873 

X1.6 37.50 27.611 .804 .860 

X1.7 38.10 26.322 .507 .895 

X1.8 36.80 28.178 .829 .861 

X1.9 37.50 28.278 .591 .875 

X1.1

0 

37.40 32.489 .165 .905 
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Tabel 3.10 

Uji Reliabilitas Bekerja Keras 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

.778 10 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 10 item pernyataan 

dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,778. Nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,778 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan untuk 

reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen bekerja 

keras adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas tersebut menandakan 

bahwa keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen bekerja keras adalah 

reliabel. Adapun gambaran statistik keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam 

tabel output SPSS version 21 berikut ini. 

Tabel 3.11 

Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Bekerja Keras 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

X2.1 33.30 23.567 .765 .721 

X2.2 33.00 25.556 .398 .765 

X2.3 33.10 25.433 .564 .747 

X2.4 32.60 22.933 .739 .719 

X2.5 32.70 22.011 .770 .711 

X2.6 33.00 22.889 .487 .756 

X2.7 34.10 34.544 -.498 .847 

X2.8 34.80 33.289 -.386 .834 

X2.9 32.70 22.011 .770 .711 
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X2.1

0 

32.80 21.289 .901 .693 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, pada kolom Cronbach's 

Alpha if Item Deleted dapat dilihat bahwa keseluruhan item pernyataan angket 

adalah 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan 

angket bekerja keras adalah reliabel. 

3) Instrumen Motivasi 

Uji reliabilitas instrumen motivasi yang terdiri atas 10 butir pernyataan 

diawali dengan menyiapkan tabel kerja bantu (lihat lampiran 15). Dari tabel kerja 

bantu tersebut, uji reliabilitas terhadap instrumen motivasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan aplikasi SPSS version 21 yang 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.12 

Uji Reliabilitas Motivasi 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

.902 10 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 10 item pernyataan 

dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,902. Nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,902 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan untuk 

reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen motivasi 

adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas tersebut menandakan bahwa 

keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen motivasi adalah reliabel. 
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Adapun gambaran statistik keseluruhan pernyataan dapat dilihat dalam tabel output 

SPSS version 21 berikut ini. 

Tabel 3.13 

Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Motivasi 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

X3.1 31.30 49.789 .791 .889 

X3.2 32.70 48.900 .524 .901 

X3.3 31.40 48.044 .806 .886 

X3.4 32.30 47.122 .542 .902 

X3.5 31.80 49.289 .604 .896 

X3.6 31.70 44.456 .853 .879 

X3.7 32.00 43.556 .890 .876 

X3.8 32.60 46.267 .772 .885 

X3.9 33.00 48.222 .620 .895 

X3.1

0 

33.40 50.711 .364 .913 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, pada kolom Cronbach's 

Alpha if Item Deleted dapat dilihat bahwa keseluruhan item pernyataan angket 

adalah 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan 

angket Motivasi adalah reliabel. 

b. Instrumen Kesejahteraan Guru 

Uji reliabilitas instrumen kesejahteraan guru yang terdiri atas 10 butir 

pernyataan diawali dengan menyiapkan tabel kerja bantu (lihat lampiran 15). Dari 

tabel kerja bantu tersebut, uji reliabilitas terhadap instrumen kesejahteraan guru 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan aplikasi 

SPSS version 21 yangdapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.14 

Uji Reliabilitas Kesejahteraan Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

.816 10 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, terdapat N of Items yang 

berarti banyaknya item pernyataan angket yaitu berjumlah 10 item pernyataan 

dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,816. Nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,816 

menandakan lebih besar dari nilai 0,60, maka sebagaimana dasar persyaratan untuk 

reliabelnya suatu instrumen, selanjutnya dapat dikatakan bahwa instrumen 

kesejahteraan guru adalah reliabel atau konsisten. Dalam uji reliabilitas tersebut 

menandakan bahwa keseluruhan item pernyataan angket untuk instrumen 

kesejahteraan guru adalah reliabel. Adapun gambaran statistik keseluruhan 

pernyataan dapat dilihat dalam tabel output SPSS version 21 berikut ini. 

Tabel 3.15 

Nilai Statistik Keseluruhan Pernyataan Instrumen Kesejahteraan Guru 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Y.1 38.50 18.500 .705 .776 

Y.2 39.80 22.178 .090 .859 

Y.3 38.70 16.900 .871 .751 

Y.4 38.40 21.156 .596 .796 

Y.5 38.20 21.289 .414 .808 

Y.6 38.50 19.833 .642 .787 

Y.7 39.00 21.556 .246 .828 

Y.8 38.70 16.011 .773 .762 

Y.9 38.20 22.622 .319 .816 

Y.10 38.10 20.989 .817 .789 
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Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut, pada kolom Cronbach's 

Alpha if Item Deleted dapat dilihat bahwa keseluruhan item pernyataan angket 

adalah 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item atau pernyataan 

angket kesejahteraan guru adalah reliabel. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan dalam menguraikan 

keterangan-keterangan atau data-data yang digunakan agar data tersebut dapat 

dipahami oleh peneliti dan juga orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian 

tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis dan interpretasi data 

sebagai gambaran penerapan cara berpikir penalaran pada proses penelitian 

dilakukan untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan situasi yang ada 

pada lokasi penelitian tersebut. Peneliti juga menggunakan teknik korelasi product 

moment dan korelasi ganda untuk menguji hipotesis asosiatif. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pergunakan dalam penelitian ini guna untuk menganalisis 

suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

dikumpul oleh peneliti melalui penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, 

grafik (dalam hal ini histogram frekuensi), dan perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata atau mean score. Analisis deskriptif adalah analisis data yang 

akan digunakan untuk mendeskripsikan variabel inovasi, bekerja keras, motivasi, dan 

kesejahteraan guru. 



74 
 

 

Penggunaan statistik deskriptif dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: 

a. Teknik Scoring 

Teknik scoring adalah pemberian skor terhadap pernyataan yang terdapat 

pada instrumen angket. Dalam hal ini, penulis menggunakan skala Likert, seperti 

terlihat pada tabel berikut: 111 

Tabel 3.16 

Skala Likert 

No Skala Likert  

Skor 

Kode 

Pernyataan Positif 

1 Selalu 5 A 

2 Sering 4 B 

3 Kadang-kadang 3 C 

4 Hampir tidak pernah 2 D 

5 Tidak pernah 1 E 

b. Teknik Persentase 

Teknik persentase merupakan perhitungan dengan cara memberikan persen 

pada jawaban dari pertanyaan/pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun 

rumus yang digunakan, yaitu: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
×  100% 

                                                             

111S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), h. 109. 
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Keterangan : 

P = Angka persentase. 

𝑓 = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).112 

c. Rata-rata (Mean Score) 

Pada perhitungan mean yang menggunakan metode panjang, semua 

kelompok data (interval) yang ada terlebih dahulu dicari nilai tengah atau 

midpointnya. Setelah itu, tiap midpoint diperkalikan dengan frekuensi yang dimiliki 

oleh masing-masing interval yang bersangkutan. Adapun rumus yang digunakan 

untuk mencari mean dengan metode panjang adalah sebagai berikut: 

Mx =
ΣfX

N
 

Keterangan: 

 Mx = Mean yang akan dicari 

 ΣfX = Jumlah dari hasil perkalian antara midpoin dari masing-masing  

     interval, dengan frekuensinya. 

 N = Number of Cases.113 

d. Interpretasi Data 

Interpretasi data dimaksudkan untuk menentukan kriteria yang menjadi 

patokan untuk memperoleh hasil dari nilai rata-rata yang diperoleh dalam analisis 

deskriptif. Adapun cara yang digunakan untuk menentukan kriteria adalah skor 

maksimal dikurangi dengan skor minimal kemudian dibagi dengan jumlah kategori 

                                                             

112Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XXIV; Rajawali Pers, 2012), h. 43. 

113Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 85. 
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untuk memeroleh jarak atau interval nilai.114 Adapun kategori yang ditentukan pada 

interpretasi data ini adalah 5, Skor maksimal dari angket yang dibagikan kepada 

responden adalah 50 dan skor minimal yang dapat diperoleh adalah 10. Jadi 50 

dikurangi 10 adalah 40, kemudian 40/5=8. Maka dapat ditentukan interval kelas 

adalah 8. Berdasarkan hal tersebut, pedoman interpretasi dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.17 

Interpretasi Data 

Interval Kategori 

10-17 Sangat Rendah 

18-25 Rendah 

26-33 Sedang 

34-41 Tinggi  

42-50 Sangat Tinggi 

2. Pengujian Hipotesis  

a. Korelasi Product Moment (Product Moment Correlation) 

Korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan antara variabel 

(X) dengan variabel lainnya (Y). Analisis korelasi product moment dilakukan untuk 

menganalisis data berdasarkan rumusan masalah keempat sampai keenam dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑋2)(∑ 𝑦2)
 

                                                             

114Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 355. 
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Keterangan: 

rxy= Angka indeks korelasi “r” product moment 

∑ 𝑋2= Jumlah deviasi skor   X setelah terlebih dahulu di kuadratkan 

∑ 𝑦2= Jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan.115 

b. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada 

tabel berikut:   

Tabel 3.18 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 –1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat116 

 

 

                                                             

115Anas Sudijono, PengantarStatistik Pendidikan, h. 204. 

116Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 184. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

Analisis deskripsi pada dasarnya hanya berlaku untuk sampel dan tidak dapat 

diperlakukan untuk populasi. Analisis deskriptif adalah analisis data yang akan 

digunakan untuk mendeskripsikan kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang 

terbagi atas variabel (inovasi, bekerja keras, motivasi) dan variabel kesejahteraan 

guru Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

a. Realitas kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dijelaskan melalui tiga 

indikator kompetensi yaitu kemampuan berinovasi, kemampuan bekerja keras, 

dan kemampuan memotivasi. Gambaran mengenai ketiga indikator tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Realitas Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait variabel kemampuan berinovasi Kepala 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone melalui angket 

penelitian dengan responden yang berjumlah sebanyak 77 orang (lihat lampiran 16). 

Berdasarkan data yang didapatkan tersebut dapat dianalisis secara deskriptif 

menggunakan SPSS dengan output sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Inovasi 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Sum Mean 

Inovasi 77 15 35 50 3321 43.13 

Valid N 

(listwise) 

77      

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut dapat diketahui bahwa dari 77 orang 

guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang 

menjadi responden penelitian diperoleh nilai minimum sebesar 35 dan nilai 

maksimum 50. Keseluruhan jawaban dari responden diperoleh jumlah sebesar 3.321 

dengan rata-rata tanggapan responden sebesar 43.13. 

Rata-rata tanggapan responden berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

diinterpretasikan pada pedoman interpretasi berdasarkan kategori sebagai berikut: 

Tabel. 4.2 

Interpretasi Kategori Inovasi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

10-17 Sangat Rendah  0 0% 

18-25 Rendah 0 0% 

26-33 Sedang 0 0% 

34-41 Tinggi 29 37,66% 

42-50 Sangat Tinggi 48 62,33% 

Jumlah  77 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan dari 77 

responden yaitu 43,13 berada pada interval 42-50 dengan jumlah frekuensi sebanyak 

48 orang dan persentase sebesar 62,33% yang memberikan paham bahwa 

kemampuan berinovasi Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone berada pada kategori sangat tinggi. 

2) Realitas Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait variabel kemampuan bekerja keras Kepala 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone melalui angket 

penelitian dengan jumlah responden sebanyak 77 orang (lihat lampiran 16). 

Berdasarkan data yang didapatkan tersebut dapat dianalisis secara deskriptif 

menggunakan SPSS dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Bekerja Keras 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Sum Mean 

Bekerja Keras 77 22 28 50 3073 39.91 

Valid N 

(listwise) 

77      

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut dapat diketahui bahwa dari 77 orang 

guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang 

menjadi responden penelitian diperoleh nilai minimum sebesar 28 dan nilai 

maksimum 50. Keseluruhan jawaban dari responden diperoleh jumlah sebesar 3.073 

dengan rata-rata tanggapan responden sebesar 39.91. 
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Rata-rata tanggapan responden, selanjutnya diinterpretasikan pada pedoman 

interpretasi berdasarkan kategori sebagai berikut: 

Tabel. 4.4 

Interpretasi Kategori Bekerja Keras 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

10-17 Sangat Rendah  0 0% 

18-25 Rendah 0 0% 

26-33 Sedang 7 9,09% 

34-41 Tinggi 42 54,54% 

42-50 Sangat Tinggi 28 36,36% 

Jumlah  77 100% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan dari 77 

responden yaitu 39,91 berada pada interval 34-41 dengan jumlah frekuensi sebanyak 

42 orang dan persentase sebesar 54,54% yang memberikan paham bahwa 

kemampuan bekerja keras Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi. 

3) Realitas Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan Motivasi di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait variabel kemampuan Kepala Madrasah 

memberikan Motivasi di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone melalui angket penelitian dengan jumlah responden sebanyak 77 
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orang (lihat lampiran 16). Berdasarkan data yang didapatkan tersebut dapat 

dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Motivasi 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Sum Mean 

Motivasi 77 26 24 50 2880 37.40 

Valid N 

(listwise) 

77      

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut dapat diketahui bahwa dari 77 orang 

guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang 

menjadi responden penelitian diperoleh nilai minimum sebesar 24 dan nilai 

maksimum 50. Keseluruhan jawaban dari responden diperoleh jumlah sebesar 2.880 

dengan rata-rata tanggapan responden sebesar 37.40. 

Rata-rata tanggapan responden berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

diinterpretasikan pada pedoman interpretasi berdasarkan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Interpretasi Kategori Motivasi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

10-17 Sangat Rendah  0 0% 

18-25 Rendah 3 3,89% 

26-33 Sedang 21 27,27% 

34-41 Tinggi 28 36,36% 



83 

 

42-50 Sangat Tinggi 25 32,46% 

Jumlah  77 100% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan dari 77 

responden yaitu 37,40 berada pada interval 34-41 dengan jumlah frekuensi sebanyak 

28 orang dan persentase sebesar 36,36% yang memberikan paham bahwa 

kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi di Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi. 

Ketiga data indikator kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Interpretasi Data Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah 

Interval Kategori 

1 – 2 Sangat Rendah 

2,1 – 3 Rendah 

3,1 – 4 Tinggi 

4,1 – 5 Sangat Tinggi 
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah Berdasarkan Tiga 

Indikator Kompetensi 

Indikator Skor Rata-Rata Kategori 

Inovasi 4 Tinggi 

Bekerja Keras 4 Tinggi 

Motivasi 3,7 Tinggi 

Rata-Rata 4 Tinggi 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata indikator 

kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yaitu 4 berada pada interval 3,1-4 yang 

memberikan paham bahwa kompetensi kewirausahaan kepala Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi.   

b. Realitas Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

Data hasil penelitian terkait variabel kesejahteraan guru Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone melalui angket penelitian 

dengan jumlah responden sebanyak 77 orang (lihat lampiran 16). Berdasarkan data 

yang didapatkan tersebut dapat dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS 

dengan output sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Kesejahteraan Guru 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Sum Mean 

Kesejahteraan 

Guru 

77 20   30 50 3294 42.78 

Valid N (listwise) 77      

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut dapat diketahui bahwa dari 77 orang 

guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang 

menjadi responden penelitian diperoleh nilai minimum sebesar 30 dan nilai 

maksimum 50. Keseluruhan jawaban dari responden diperoleh jumlah sebesar 3.294 

dengan rata-rata tanggapan responden sebesar 42.78. 

Rata-rata tanggapan responden berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

diinterpretasikan pada pedoman interpretasi berdasarkan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Interpretasi Kategori Kesejahteraan Guru 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

10-17 Sangat Rendah  0 0% 

18-25 Rendah 0 0% 

26-33 Sedang 2 2,59% 

34-41 Tinggi 23 29,87% 

42-50 Sangat Tinggi 52 67,53% 

Jumlah  77 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan dari 77 

responden yaitu 42,78 berada pada interval 42-50 dengan jumlah frekuensi sebanyak 

52 orang dan persentase sebesar 67,53% yang memberikan paham bahwa 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone berada pada kategori sangat tinggi. 

2. Pengujian Hipotesis 

Bagian ini akan disajikan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah 

mengenai korelasi antara kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone dengan cara menguji hipotesis statistik dengan rumus korelasi product moment 

menggunakan bantuan software SPSS version 21. Selanjutnya, untuk memberikan 

penafsiran terhadap analisis korelasi antar variabel, maka ditentukan dengan tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.11 
Pedoman Interpretasi koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 –1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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Selanjutnya, pengujian hipotesis antar variabel akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Korelasi antara Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone akan dijelaskan sebagai berikut:  

1) Korelasi antara Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

Korelasi dan tingkat korelasi indikator (Kemampuan Berinovasi Kepala 

Madrasah) dengan Y (Kesejahteraan Guru) di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis statistik 

inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Tujuan menguji hipotesis statistik 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataukah tidak terdapat korelasi 

antara kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan kesejahteraan guru. Analisis 

statistik inferensial yang digunakan adalah correlation product moment melalui 

bantuan aplikasi software SPSS version 21. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut 

dapat dilihat pada tabel output berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Tabel 4.12 

Korelasi antara Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah dengan Kesejahteraan 

Guru 

Correlations 

 Inovasi Kesejahteraan 

Guru 

Inovasi  

Pearson 

Correlation 

1 .456** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan 

Guru 

Pearson 

Correlation 

.456** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut dapat diketahui bahwa 

besarnya korelasi antara indikator kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan 

variabel kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Duan Boccoe 

Kabupaten Bone dapat dilihat pada pearson correlation adalah 0,456 berada pada 

interval 0,40-0,599 yang menunjukkan tingkat korelasi yang sedang.  

2) Korelasi antara Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

Korelasi dan tingkat korelasi indikator (Kemampuan Bekerja Keras Kepala 

Madrasah) dengan Y (Kesejahteraan Guru) di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis statistik 

inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang diuji bertujuan 



89 

 

untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataukah tidak terdapat korelasi antara 

kemampuan bekerja keras kepala madrasah dengan kesejahteraan guru. Analisis 

statistik inferensial yang digunakan adalah correlation product moment melalui 

bantuan aplikasi software SPSS version 21. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut 

dapat dilihat pada tabel output berikut ini: 

Tabel 4.13 

Korelasi antara Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah dengan Kesejahteraan 

Guru 

Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut dapat diketahui bahwa 

besarnya korelasi antara indikator kemampuan bekerja keras kepala madrasah 

dengan variabel kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone dapat dilihat pada pearson correlation adalah 0,449 berada 

pada interval 0,40-0,599 yang menunjukkan tingkat korelasi yang sedang.  

Correlations 

 Bekerja 

Keras 

Kesejahteraan 

Guru 

Bekerja Keras 

Pearson 

Correlation 

1 .449** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan 

Guru 

Pearson 

Correlation 

.449** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3) Korelasi antara Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan Motivasi dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

Korelasi dan tingkat korelasi indikator (Kemampuan Kepala Madrasah 

Memberikan Motivasi) dengan Y (Kesejahteraan Guru) di Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang diuji 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi ataukah tidak terdapat korelasi 

antara kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan kesejahteraan guru. Analisis 

statistik inferensial yang digunakan adalah correlation product moment melalui 

bantuan aplikasi software SPSS version 21. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut 

dapat dilihat pada tabel output berikut ini: 

Tabel 4.14 

Korelasi antara Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan Motivasi 

dengan Kesejahteraan Guru 

Correlations 

 Motivas

i 

KesejahteraanG

uru 

Motivasi 

Pearson 

Correlation 

1 .668** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan 

Guru 

Pearson 

Correlation 

.668** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan tabel output SPSS version 21 tersebut dapat diketahui bahwa 

besarnya korelasi antara indikator kemampuan kepala madrasah memberikan 

motivasi dengan variabel kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Duan Boccoe Kabupaten Bone dapat dilihat pada pearson correlation adalah 0,668 

berada pada interval 0,60-0,799 yang menunjukkan tingkat korelasi yang kuat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara kompetensi 

kewirausahaan kepala madrasah dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.   

B. Pembahasan 

1. Realitas Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah Berdasarkan Tiga 

Indikator adalah Sebagai Berikut: 

a. Realitas Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan diamati sebagai hal yang baru 

bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan atau 

memecahkan masalah. Seorang kepala madrasah seharusnya memiliki pengetahuan 

dan mampu merealisasikan konsep inovasi dalam mengembangkan madrasah, guna 

meningkatkan kompetensi inovasi kepala madrasah. 

Terkait dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan 

dari 77 responden terkait kemampuan berinovasi kepala Madrasah Tsanawiyah se-

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebesar 43,13. Berdasarkan konversi nilai 

yang dilakukan, mean score atau rata-rata tanggapan tersebut berada pada interval 

42-50 dengan jumlah frekuensi sebanyak 48 orang dan persentase sebesar 62,33% 
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yang mengindikasikan bahwa kemampuan berinovasi kepala madrasah termasuk 

pada kategori sangat baik.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kemampuan 

berinovasi kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan 10 jumlah pernyataan angket 

dari indikator kemampuan berinovasi kepala madrasah, yaitu struktur, budaya dan 

sumber daya manusia menunjukkan bahwa kepala madrasah dapat menerapkan dan 

melibatkan dari ketiga indikator kemampuan berinovasi kepala madrasah tersebut 

meskipun belum secara sempurna. Hal ini tercermin dari semua indikator 

kemampuan berinovasi kepala madrasah telah berjalan maksimal, seperti 

melibatkan, menerima masukan, berinteraksi, tepat waktu, dan mendukung 

pengembangan guru. 

Dari penjelasan analisis tersebut tentang kemampuan berinovasi kepala 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada 

kategori sangat baik. Hal ini diperkuat oleh teori Ibrahim dalam Kompri yang 

mengemukakan bahwa inovasi adalah suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan 

atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik 

berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. 117 Oleh karena itu, kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi inovasinya, seharusnya memiliki 

pengetahuan dan mampu merealisasikan konsep inovasi dalam mengembangkan 

madrasah.  

                                                             

117Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Cet. I; Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2007), h. 283.  
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b. Realitas Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Bekerja keras merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersungguh-

sungguh, gigih, tidak mengenal lelah sebelum target tercapai dan selalu 

mengutamakan atau memperhatikan hasil pada setiap kegiatan yang dilaksaakan. 

Bekerja keras juga dapat diartikan bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran 

dengan hasil yang maksimal. 

Terkait dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan 

dari 77 responden terkait kemampuan bekerja keras kepala Madrasah Tsanawiyah 

se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebesar 39,91. Berdasarkan konversi 

nilai yang dilakukan, mean score atau rata-rata tanggapan tersebut berada pada 

interval 34-41 dengan jumlah frekuensi sebanyak 42 orang dan persentase sebesar 

54,54% yang mengindikasikan bahwa kemampuan bekerja keras kepala madrasah 

termasuk pada kategori baik.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kemampuan bekerja 

keras kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

berada pada kategori baik. Berdasarkan 10 jumlah pernyataan angket dari indikator 

kemampuan bekerja keras kepala madrasah, yaitu menyelesaikan semua tugas 

dengan baik dan tepat waktu, tidak putus asa dalam menghadapi masalah, dan tidak 

menyerah dalam menghadapi masalah menunjukkan bahwa kepala madrasah dapat 

menerapkan dari ketiga indikator kemampuan bekerja keras kepala madrasah 

tersebut meskipun belum secara sempurna. Hal ini tercermin dari semua indikator 

kemampuan bekerja keras kepala madrasah telah berjalan maksimal, seperti 

mempertimbangkan waktu, menyelesaikan tugas, sabar, dan pantang menyerah. 
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Meskipun kepala madrasah terkadang masih menemukan hambatan dalam 

proses bekerja keras akan tetapi kepala madrasah terus berupaya agar hambatan 

tersebut dapat dilalui dengan baik. Adapun yang sering menjadi hambatan kepala 

madrasah terkait kemampuan bekerja keras, yaitu kepala madrasah masih kurang 

teliti dan kurang bersemangat. 

Dari penjelasan analisis tersebut tentang kemampuan bekerja keras kepala 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada 

kategori baik. Hal ini diperkuat oleh teori Kesuma, dkk. yang mengemukakan bahwa 

bekerja keras merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan tiada henti 

dalam menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan. Kerja keras tidak berarti 

bekerja sampai tujuan tercapai lalu berhenti, namun bekerja keras merupakan arahan 

pada visi besar dan harus dicapai untuk kepentingan manusia serta lingkungannya.    

Menurut Mirhan dan Jusuf dalam Hartono dan Ansori, kerja keras merupakan 

upaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada 

umumnya. Kerja keras tidak dapat di salah artikan untuk tujuan yang negatif, akan 

tetapi berusaha dengan jujur serta adil untuk tujuan yang positif. Kerja keras harus 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak dapat memaksakan diri karena bisa 

jadi menghasilkan hasil yang kurang maksimal, kerja keras juga mempunyai batasan-

batasan limit.118 

Narwanti mengemukakan bahwa, bekerja keras adalah sikap yang 

menunjukkan tindakan kesungguhan dalam menangani masalah, serta menyelesaikan 

                                                             

118Rudi Hartono, Mochammad Isa Anshori, “Peran Kerja Keras dan Kerja Cerdas Melalui 

Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Agent Asuransi: Studi pada PT. Prudental 

Life Assurance Surabaya”, Journal of Management Studies, Vol. XIII, No. 2, (Oktober, 2019), h. 101-

102. https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/6828/4267 (Diakses 25 Januari 2021) 
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tugas dengan efektif dan efesien.119 Usaha mengembangkan madrasah memerlukan 

banyak tenaga, pikiran, dan biaya serta membutuhkan kemampuan bekerja dalam 

rentan waktu yang lama. Kepala madrasah sebaiknya jangan hanya mengandalkan 

bekerja keras atau mengandalkan fisik tetapi juga mengandalkan kerja cerdas atau 

mengandalkan otak. Kerja keras dan cerdas saja belum cukup tanpa diikuti oleh kerja 

ikhlas dan kerja tuntas. 

c. Realitas Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan Motivasi di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, 

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau minat yang begitu besar 

dalam dirinya untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan tertentu. Motivasi juga 

dapat disebut sebagai sebuah alasan yang melatar belakangi adanya perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Terkait dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan 

dari 77 responden terkait kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi di 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebesar 37,40. 

Berdasarkan konversi nilai yang dilakukan, mean score atau rata-rata tanggapan 

tersebut berada pada interval 34-41 dengan jumlah frekuensi sebanyak 28 orang dan 

persentase sebesar 36,36% yang mengindikasikan bahwa kemampuan kepala 

madrasah memberikan motivasi termasuk pada kategori baik.  

                                                             

119Rudi Hartono, Mochammad Isa Anshori, “Peran Kerja Keras dan Kerja Cerdas Melalui 

Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Agent Asuransi (Studi pada PT. Prudential 

Life Assurance Surabaya)", Jurnal Kompetensi, Vol. XIII, No. 2, (Oktober 2019), h. 101-102 

https://core.ac.uk/download/pdf/304744127.pdf (Diakses 19 Januari 2021)    
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Berdasarkan dari hasil analisis angket yang menunjukkan bahwa kemampuan 

kepala madrasah memberikan motivasi di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori baik. Berdasarkan 10 jumlah 

pernyataan angket dari indikator kemampuan kepala madrasah memberikan 

motivasi, yaitu penghargaan diri, kekuasaan dan kebutuhan keamanan kerja 

menunjukkan bahwa kepala madrasah mampu menerapkan dari ketiga indikator 

tersebut meskipun masih belum secara sempurna. Hal ini tercermin dari semua 

indikator kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi telah berjalan dengan 

maksimal, seperti menghargai, memenuhi kebutuhan, pelatihan, pengembangan, 

semangat kerja. 

Meskipun kepala madrasah terkadang masih menemukan hambatan dalam 

proses motivasi akan tetapi kepala madrasah terus berupaya agar hambatan tersebut 

dapat dilalui dengan baik. Adapun yang masih menjadi hambatan kepala madrasah 

terkait motivasi, yaitu memenuhi semua kebutuhan guru dan belum bisa 

menyediakan jaminan kesehatan bagi guru. 

Dari penjelasan analisis tersebut tentang kemampuan kepala madrasah 

memberikan motivasi di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone berada pada kategori baik. Hal ini diperkuat oleh teori Vroom 

dalam Setiawan, mengemukakan bahwa motivasi merupakan pengarahan dalam 

memutuskan seberapa besar tindakan untuk mengarahkan usaha dalam situasi 

tertentu. Keitner & Kinicki mengemukakan bahwa, motivasi adalah proses 

psikologis, dan mampu memunculkan sebuah tindakan yang memiliki arah untuk 

mencapai tujuan. Menurut Morgan, motivasi dapat menjadi pendorong yang 

menekan dengan kuat, dan muncul pada sikap yang gigih mengarah dalam 
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pencapaian tujuan tertentu. Robins mengemukakan bahwa, motivasi merupakan 

kesediaan dalam melakukan tindakan untuk tujuan organisasi, dengan dikondisikan 

pada kemampuan tindakan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan individu.120    

2. Realitas Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone 

Kesejahteraan guru merupakan kemakmuran hidup yang diberikan kepada 

orang yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk material maupun 

non material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas 

jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Pemberian kesejahteraan yang memadai 

kepada guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya, sehingga muncul 

kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada 

pada dirinya. 

Terkait dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan 

dari 77 responden terkait kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone sebesar 42,78. Berdasarkan konversi nilai yang 

dilakukan, rata-rata tanggapan tersebut berada pada interval 42-50, dengan jumlah 

frekuensi sebanyak 52 orang dan persentase sebesar 67,53% yang mengindikasikan 

bahwa kesejahteraan guru termasuk pada kategori sangat baik.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kesejahteraan guru 

Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada 

kategori sangat baik. Berdasarkan 10 pernyataan angket dari indikator kesejahteraan 

guru, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, 

                                                             

120Kiki Cahaya Setiawan “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Level 

Pelaksana di Divisi Operasi PT. Pusri Palembang“ Jurnal Psikologi Islami, Vol. I, No. 2 (Desember 

2015), h. 48 (Diakses 27 Desember 2019) 
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kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan kesempatan mengembangkan potensi 

menunjukkan bahwa guru mendapatkan semua kebutuhan itu. Hal ini tercermin dari 

semua indikator kesejahteraan guru telah berjalan maksimal, seperti penghargaan, 

perhatian, kenyamanan dan pengembangan potensi.  

Dari penjelasan analisis tersebut tentang kesejahteraan guru Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori 

sangat baik. Hal ini diperkuat oleh teori Imam Wahyudi yang mengemukakan bahwa 

jantung dari sebuah pelayanan pendidikan adalah kesejahteraan guru, dengan 

keadaan guru sejahtera maka dapat diharapkan sebuah loyalitas guru dalam melayani 

masyarakat madrasah akan optimal. Apalagi tenaga pengajar yang berada di daerah 

pedesaan dengan lokasi terpencil.121 Sedangkan Agus Kurniawan mengemukakan 

bahwa kesejahteraan guru merupakan suatu hal yang memiliki hubungan dengan 

pendapatan yang diperoleh seorang guru dari kinerjanya.122 

Kesejahteraan guru merupakan kemakmuran hidup yang diberikan kepada 

orang yang berperan di lembaga pendidikan, baik dalam bentuk material maupun 

non material. Sehingga kehidupan guru menjadi layak dan lebih baik sebagai balas 

jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Pemberian kesejahteraan yang memadai 

kepada guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya, sehingga muncul 

kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada 

                                                             

121Imam Wahyudi, Mengejar Profesionalisme Guru, Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru 

Profesional (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 118.  

122Agus Kurniawan, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap 

Kompetensi Profesional Guru pada MIN AIR Joman dan MIS MPI Binjai Serbangan Kabupaten 

Asahan”, Tesis (2017), http://repository.uinsu.ac.id/1867/1/TESIS%20AGUS%20KURNIAWAN.pdf, 

(Diakses 21 Oktober 2019). 

http://repository.uinsu.ac.id/1867/1/TESIS%20AGUS%20KURNIAWAN.pdf
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pada dirinya. Apabila tanggung jawab yang dipikul guru dilaksanakan dengan baik, 

maka mutu pendidikan mudah dicapai.123 

3. Korelasi antara Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru  Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: 

a. Korelasi antara Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah dengan Kesejahteraan 

Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Korelasi antara kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh nilai 𝑟𝑥1𝑦 sebesar 

0,456.  

Tingkat korelasi kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru yang diperoleh jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi, angka 0,456 berada pada interval 0,40-0,599, sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

123Sifa Zulfah Massalim, “Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Kinerja Guru PAUD”, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, vol 13. no. 2 (November 2019), h. 15 http://ejournal.uika-

bogor.ac.idindex.phpJPLSarticleview26501628 (Diakses 03 Januari 2020) 
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Tabel 4.15 

Interpretasi Koefisien Korelasi Kemampuan Berinovasi Kepala Madrasah Dengan 

Kesejahteraan Guru 

Nilai 𝒓𝒙𝟏𝒚 Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,456 0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 –1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa korelasi 

antara kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan kesejahteraan guru berada 

pada tingkat korelasi yang sedang. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang 

menyatakan terdapat korelasi antara kemampuan berinovasi kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone dapat diterima atau terbukti kebenarannya meskipun tingkat hubungannya 

sedang. 

Penelitian ini juga didukung oleh teori Makawimbang dalam Reni Oktavia, 

yang mengemukakan bahwa kepala madrasah harus mampu mengelola guru dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini juga diperkuat 

oleh Jerry dalam Reni Oktavia mengatakan bahwa dalam rangka mengembangkan 

sumber daya manusia, hal yang sebaiknya dilakukan kepala madrasah adalah 

mengelola pemberian kesejahteraan untuk guru sesuai dengan kemampuan dan 
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kewenangan Madrasah.124 Mulyasa dalam Irawati mengemukakan bahwa sebagai 

inovator, kepala madrasah seharusnya memiliki kemampuan mencari dan 

menemukan ide atau gagasan  baru  yang bertujuan untuk memperbaharui madrasah 

menjadi lebih berkualitas.125 

Hal ini diperkuat oleh teori Ibrahim dalam Kompri yang mengemukakan 

bahwa inovasi adalah suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan atau diamati 

sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil 

invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

untuk memecahkan masalah pendidikan.126 Oleh karena itu, kepala madrasah dalam 

memecahkan masalah pendidikan seperti kesejahteraan guru, seharusnya memiliki 

pengetahuan dan mampu merealisasikan konsep dari inovasi. 

b. Korelasi antara Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone 

Korelasi antara kemampuan bekerja keras kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

                                                             

124Reni Oktavia, “Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”, Jurnal Administrasi Pendidikan, 

Vol. II, No. 1 (Juni 2014), h. 599. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3803/3036 (Diakses 21 Oktober 2019).   

125Mohd. Winario, Irawati. “Pengaruh Sekolah yang Berjiwa Wirausaha Terhadap 

Pengembangan Sekolah”. Ijem: Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan, Vol. I, No. 1, (April 

2018), h. 23. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxiDY57jRg8yQACxnLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEd

nRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1614110394/RO=10/RU=http%3a%2f%2fejournal.uin-

suska.ac.id%2findex.php%2fIJIEM%2farticle%2fdownload%2f5239%2f3087/RK=2/RS=Zt505UOK

kha8UIYIZHAlfosk2Gw- (Diakses 25 Januari 2021) 

126Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional (Cet. I; Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2007), h. 283.  

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3803/3036
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Bone berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh nilai 𝑟𝑥2𝑦 sebesar 

0,449.  

Tingkat korelasi kemampuan bekerja keras kepala madrasah dengan 

kesejahteraan guru yang diperoleh jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi, angka 0,449 berada pada interval 0,40-0,599, sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Interpretasi Koefisien Korelasi Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah 

Dengan Kesejahteraan Guru 

Nilai 𝒓𝒙𝟐𝒚 Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,449 0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 –1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa korelasi 

antara kemampuan bekerja keras kepala madrasah dengan kesejahteraan guru berada 

pada tingkat korelasi yang sedang. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang 

menyatakan terdapat korelasi antara kemampuan bekerja keras kepala madrasah 

dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone dapat diterima atau terbukti kebenarannya meskipun tingkat 

hubungannya sedang. Meskipun tingkat hubungan sedang. Akan tetapi Menurut 
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Agus Wuryanto indikator bekerja keras yaitu menyelesaikan semua tugas dengan 

baik dan tepat waktu, tidak putus asa dalam menghadapi masalah, dan tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi masalah.127 Salah satu masalah yang dihadapi kepala 

madrasah adalah pemberian kesejahteraan kepada guru. Dengan bekerja keras kepala 

madrasah mampu mengatasi masalah tersebut.  

Menurut Kompri, pengembangan madrasah membutuhkan banyak tenaga, 

pikiran, biaya dan memerlukan kemampuan bekerja dalam waktu yang lama. Kepala 

madrasah sebaiknya tidak hanya percaya pada bekerja keras atau fisik, akan tetapi 

juga percaya bahwa kerja cerdas atau kerja menggunakan otak. Bekerja keras dan 

cerdas saja belum cukup tanpa diikuti oleh kerja ikhlas dan kerja tuntas. Kompri 

juga mengemukakan bahwa kerja keras merupakan kegiatan yang menguras banyak 

tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai target. Kerja keras tidak 

mempertimbangkan waktu, kesehatan, dan lainnya, maka akan mendapatkan banyak 

uang. Tetapi mereka lupa ketika jatuh sakit apa gunanya uang banyak. Terkadang 

untuk menyembuhkan penyakit semua uang yang sudah terkumpul tidak cukup. Oleh 

karena itu, kerja keras dan istirahat harus diseimbangkan.128 

Menurut Mirhan dan Jusuf dalam Hartono dan Ansori, kerja keras merupakan 

upaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada 

umumnya. Kerja keras tidak dapat di salah artikan untuk tujuan yang negatif, akan 

tetapi berusaha dengan jujur serta adil untuk tujuan yang positif. Kerja keras harus 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak dapat memaksakan diri karena bisa 

                                                             

127Ismail Marzuki dan Lukmanul Hakim, ”Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras”, 

Jurnal Rausyan Fikr, Vol. XV, No. 1 (Maret 2019), h. 83. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/ 

view/1370/854 (Diakses 06 Januari 2020).  

128Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah, Pendekatan Teori untuk Praktik 

Profesional, h. 291.  

http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/%20view/1370/854
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/rf/article/%20view/1370/854
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jadi menghasilkan hasil yang kurang maksimal, kerja keras juga mempunyai batasan-

batasan limit.129Artinya bekerja keras harus sesuai kemampuan dan tidak berlebihan, 

Karena untuk mencapai hasil yang optimal kerja keras dan kerja cerdas harus 

diseimbangkan. Begitu pun dalam usaha menyejahterakan guru, untuk mengatasi 

permasalahan tersebut kepala madrasah harus kerja keras. 

c. Korelasi antara Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan Motivasi dengan 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone 

Korelasi antara kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi dengan 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh nilai 𝑟𝑥3𝑦 sebesar 

0,668.  

Tingkat korelasi kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi dengan 

kesejahteraan guru yang diperoleh jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi, angka 0,668 berada pada interval 0,60-0,799, sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             

129Rudi Hartono, Mochammad Isa Anshori, “Peran Kerja Keras dan Kerja Cerdas Melalui 

Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Agent Asuransi: Studi pada PT. Prudental 

Life Assurance Surabaya”, Journal of Management Studies, Vol. XIII, No. 2, (Oktober, 2019), h. 101-

102. https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/6828/4267 (Diakses 25 Januari 2021) 
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Tabel 4.17 

Interpretasi Koefisien Korelasi Kemampuan Kepala Madrasah Memberikan 

Motivasi dengan Kesejahteraan Guru 

Nilai 𝒓𝒙𝟑𝒚 Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,668 0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 –1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa korelasi 

antara kemampuan kepala madrasah memberikan motivasi dengan kesejahteraan 

guru berada pada tingkat korelasi yang kuat. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang 

menyatakan terdapat korelasi antara kemampuan kepala madrasah memberikan 

motivasi dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone dapat diterima atau terbukti kebenarannya dengan tingkat 

hubungan yang kuat.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mashudi, yang mengatakan 

bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah, 

pemahaman mengenai motivasi dapat membantu kepala madrasah dalam 

meningkatkan motivasi kerja. Motivasi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, 

tapi motivasi juga bermanfaat kepada guru. Kepala madrasah sebagai wirausahawan 

menerapkan sikap motivasi untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan 
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kesejahteraan guru.130 Menurut Sunyoto bahwa tujuan dari motivasi yaitu 

memberikan dorongan dan semangat untuk bekerja, serta meningkatkan 

kesejahteraan guru.131 

Vroom dalam Setiawan mengemukan bahwa motivasi merupakan pengarahan 

dalam memutuskan seberapa besar tindakan untuk mengarahkan usaha dalam situasi 

tertentu. Keitner & Kinicki dalam Setiawan mengemukakan bahwa, motivasi adalah 

proses psikologis, dan mampu memunculkan sebuah tindakan yang memiliki arah 

untuk mencapai tujuan. Menurut Morgan, motivasi dapat menjadi pendorong yang 

menekan dengan kuat, dan muncul pada sikap yang gigih mengarah dalam 

pencapaian tujuan tertentu.132 Ketika kebutuhan seorang guru terpenuhi maka akan 

menimbulkan dorongan dalam diri seorang guru untuk bekerja. 

Menurut M. Rangga WK dan Prima Naomi, motivasi adalah alat penggerak 

yang ada di dalam setiap individu untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. 

Usaha yang diberikan dalam memotivasi seseorang dilakukan dengan memunculkan 

faktor-faktor yang mendorong individu berperilaku tertentu. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan jalan memberikan imbalan, menciptakan persaingan, melatih, 

memberikan nasihat, dan lainnya.133 Menurut Wina Sanjaya dalam Kailola, bahwa 

                                                             

130Mashudi, “Penerapan Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Guru di SD IT An Najah Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018”. Tesis, IAIN 

Surakarta, (2017), h. 95. https://core.ac.uk/download/pdf/296474165.pdf (Diakses 25 Januari 2021) 

131Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Center For Academic 

Publishing Service, 2012), h. 198. 

132Kiki Cahaya Setiawan “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Level 

Pelaksana di Divisi Operasi PT. Pusri Palembang“ Jurnal Psikologi Islami, Vol. I, No. 2 (Desember 

2015), h. 48. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/view/567  (Diakses 27 Desember 

2019) 

133M. Rangga WK, Prima Naomi  “Pengaruh Motivasi Diri terhadap Kinerja Belajar 

Mahasiswa” Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, (2007), h. 8. http://jurnal.upi.edu/file/ 

M._Rangga_.pdf (Diakses 27 Desember 2019) 

http://jurnal.upi.edu/file/%20M._Rangga_.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/%20M._Rangga_.pdf


107 

 

dengan adanya kebutuhan maka seseorang akan mempunyai dorongan untuk 

bertindak.134 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

positif antara kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dengan kesejahteraan 

guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

Kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang baik dan kesejahteraan guru yang 

terpenuhi merupakan unsur penting dalam menciptakan sebuah kinerja yang baik 

pada lembaga pendidikan, khususnya di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini setidaknya 

dapat menjadi sebuah rujukan untuk melaksanakan sebuah penelitian berikutnya 

dalam mencari faktor lainnya yang mempunyai keterkaitan maupun mempengaruhi 

kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 

Bone. 

 

 

                                                             

134Eulogius Junaidy Rahun, Lisa Gracia Kailola, “Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan Motivasi Kerja dengan Kinerja Guru di SMKN Putussibau-Kapuas Hulu”.  Jurnal Universitas 

Kristen Indonesia, Vol. V, No. 1 (Januari 2016), h. 36. 

http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jmp/article/download/332/245/ (Diakses 25 Januari 2021) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian dirumuskan berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Realitas Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone sebagai Berikut: 

a. Realitas kemampuan berinovasi kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori sangat baik dengan persentase 

62.33%. 

b. Realitas Kemampuan bekerja keras kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan 

Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori baik dengan persentase 

54.54%. 

c. Realitas Kemampuan kepala madrasah memberikan Motivasi di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone berada pada kategori 

baik dengan persentase 36.36%. 

2. Realitas kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone berada pada kategori sangat baik dengan persentase 67.53%. 

3. Terdapat korelasi positif antara kompetensi kewirausahaan kepala madrasah 

dengan kesejahteraan guru Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone.  
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B. Saran 

Penelitian ini berisi saran-saran atau rekomendasi yang penulis pandang perlu 

untuk para pengelola madrasah khususnya kepala madrasah dan guru. Adapun saran-

saran yang penulis maksud, adalah sebagai berikut: 

1. Pihak madrasah baik itu kepala madrasah dan guru hendaknya terus berupaya 

untuk berinovasi, bekerja keras dan saling memberikan motivasi sehingga 

memberikan efek positif bagi madrasah tak terkecuali keberhasilan pada 

madrasah. 

2. Pihak madrasah terkhusus kepala madrasah hendaknya dapat lebih bekerja 

keras untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru dan lebih memperhati-

kan semua guru dari segi kesejahteraan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

No. 
Ruang Lingkup 

Penelitian 
Indikator Penelitian 

Jumlah 

Pertanyaan 

1 Inovasi  

(Stephen P. Robbins 

& Mary Coulter) 

4) Struktur 

5) Budaya 

6) Sumber daya manusia 

4. 1-4 

5. 5-6 

6. 7-10 

2 Bekerja Keras  

(Agus Wuryanto) 

4) Menyelesaikan semua tugas dengan 

baik dan tepat waktu 

5) Tidak putus asa dalam menghadapi 

masalah 

6) Tidak mudah menyerah dalam 

mengahadapi masalah. 

4. 11-14 

5. 15-18 

6. 19-20 

3 Motivasi 

(Utomo)  

4) Penghargaan diri 

5) Kekuasaan 

6) Kebutuhaan keamanan kerja 

4. 21-24 

5. 25-28 

6. 29-30 

4 Kesejahteraan Guru. 

(A. H. Maslow) 

6) Kebutuhan fisiologis 

7) Kebutuhan akan keamanan 

8) Kebutuhan sosial 

9) Kebutuhan penghargaan 

10) Kebutuhan kesempatan 

mengembangkan potensi 

6. 31-32 

7. 33-34 

8. 35-36 

9. 37-38 

10. 39-40 

LAMPIRAN 1 



118 

 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

Hubungan antara Kompetensi Kewirausahaan Kepala Madrasah dengan Tingkat 

Kesejahteraan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca dan memahami 

pernyataan-pernyataan secara cermat dan teliti sebelum memberikan jawaban. 

2. Beri tanda silang (X) terhadap salah satu pilihan yang tersedia sesuai dengan 

situasi dan kondisi sebenarnya. 

3. Kerahasiaan atas jawaban yang diberikan akan dijamin keberadaannya. 

B. Identitas Responden 

1. Nama :  

2. Jenis Kelamin* : Laki-laki/ Perempuan 

3. Jabatan : 

(*Keterangan: Coret yang tidak perlu) 

C. Angket Inovasi 

1. Kepala Madrasah melibatkan guru dalam pengambilan keputusan di 

Madrasah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

2. Kepala Madrasah melibatkan guru dalam melaksanakan kegiatan di 

Madrasah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

3. Kepala Madrasah menerima saran dari guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

4. Kepala Madrasah berinteraksi dengan guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  
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5. Kepala Madrasah membuka rapat sesuai waktu yang ditentukan. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

6. Kepala Madrasah tepat waktu datang ke madrasah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

7. Kepala Madrasah meminta guru untuk tidak mengambil keputusan dalam hal 

apapun terkait pelaksanaan tugasnya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

8. Kepala Madrasah mengikutkan guru dalam kegiatan pelatihan. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

9. Kepala Madrasah menerima alasan dari guru tentang kelalaian melaksanakan 

tugas. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

10. Kepala Madrasah memberikan kebebasan guru-guru menentukan keputusan. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah  

D. Angket Bekerja Keras 

11. Kepala Madrasah mempertimbangkan waktu saat bekerja. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

12. Kepala Madrasah teliti dalam bekerja. 

a. Selalu c.  Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d.  Hampir tidak pernah 

13. Kepala Madrasah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

14. Kepala Madrasah sabar dalam bekerja. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

15. Kepala Madrasah optimis dalam menyelesaikan masalah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 
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16. Kepala Madrasah pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

17. Kepala Madrasah kurang bersemangat dalam bekerja. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

18. Kepala Madrasah putus asa dalam menyelesaikan masalah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

19. Kepala Madrasah teguh pendirian. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

20. Kepala Madrasah memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

E. Angket Motivasi 

21. Kepala Madrasah menghargai pekerjaan guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

22. Kepala Madrasah memberikan penghargaan kepada guru sebagai bentuk 

motivasi. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

23. Kepala Madrasah memenuhi kebutuhan guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

24. Kepala Madrasah memberikan pelatihan untuk guru guna pengembangan 

potensi guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

25. Kepala Madrasah memberikan peringatan kepada guru jika tidak 

melaksanakan tugasnya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

26. Kepala Madrasah memberikan semangat kerja kepada guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 
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27. Kepala Madrasah memberikan pujian kepada guru atas pekerjaannya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

28. Kepala Madrasah memberikan tantangan kepada guru saat bekerja. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

29. Kepala Madrasah memberikan sanksi guru ketika melakukan kesalahan. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

30. Kepala Madrasah menyediakan jaminan kesehatan bagi guru. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

F. Angket Kesejahteraan Guru 

31. Guru merasa puas dengan gaji yang diberikan. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

32. Guru mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

33. Guru merasa aman saat bekerja. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

34. Guru merasa nyaman saat mengajar. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

35. Guru merasa dibutuhkan di Madrasah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

36. Guru merasa diperhatikan di Madrasah. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

37. Guru membutuhkan penghargaan terhadap kinerjanya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

38. Guru dihargai profesinya di Madrasah dan masyarakat. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 
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39. Guru membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan potensinya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 

40. Guru senantiasa percaya kepada diri dan yakin dengan kinerjanya. 

a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah 

b. Sering d. Hampir tidak pernah 
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Data Hasil Angket Inovasi 

No. 

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTA

L X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

5 

X1.

6 

X1.

7 

X1.

8 

X1.

9 

X1.1

0 

1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 2 44 

2 4 4 3 5 4 4 1 3 5 2 35 

3 5 5 5 5 4 5 1 3 3 5 41 

4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 

5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 46 

6 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 43 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 42 

9 4 5 4 5 4 5 1 5 5 3 41 

10 4 5 4 5 4 5 1 5 5 3 41 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

13 3 5 5 5 4 4 3 1 5 4 39 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 45 

15 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

16 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 44 

17 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4 42 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 

19 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 44 

20 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 

21 5 5 5 5 5 5 2 4 3 4 43 

22 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 43 

23 5 5 5 5 5 5 2 4 3 4 43 

24 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 47 

25 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 47 

26 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 

27 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 46 

28 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 44 

29 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 39 

30 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 41 
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31 5 5 5 5 3 4 3 4 3 5 42 

32 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 45 

33 4 5 5 5 5 5 1 5 2 4 41 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

36 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 44 

37 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 35 

38 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 40 

39 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 40 

40 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 40 

41 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 45 

42 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 42 

43 1 5 4 5 5 3 1 5 5 5 39 

44 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 40 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

46 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 44 

47 3 5 3 3 5 3 2 4 5 3 36 

48 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 38 

49 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 43 

50 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 42 

51 5 5 5 5 2 3 3 4 3 3 38 

52 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 

53 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 

54 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 37 

55 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 37 

56 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 

57 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 

58 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 46 

59 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 

60 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 35 

61 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 39 

62 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 37 

63 5 5 5 4 4 3 2 5 3 4 40 

64 5 5 5 5 3 3 3 5 3 4 41 

65 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 38 

66 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 38 

67 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 38 

68 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 46 
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69 5 5 5 5 3 3 3 5 3 4 41 

70 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 45 

71 5 5 5 5 2 3 3 5 4 4 41 

72 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 42 

73 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 42 

74 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 44 

75 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 

76 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 46 

77 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 46 

TOTAL 3321 

 

Keterangan: 

No. Alternatif Jawaban 
Item Pernyataan 

Positif 

1 Selalu 5 

2 Sering 4 

3 Kadang-kadang 3 

4 Hampir tidak pernah 2 

5 Tidak Pernah 1 
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Data Hasil Angket Bekerja Keras 

No. 

Respon 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTA

L X2.

1 

X2.

2 

X2.

3 

X2.

4 

X2.

5 

X2.

6 

X2.

7 

X2.

8 

X2.

9 

X2.1

0 

1 4 5 4 5 4 5 1 1 4 4 37 

2 3 5 5 5 4 4 2 2 3 4 37 

3 4 4 3 5 4 5 1 1 5 5 37 

4 5 5 4 5 5 1 5 1 5 5 41 

5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 46 

6 4 5 4 5 5 5 1 1 5 5 40 

7 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

8 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

9 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 43 

10 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 43 

11 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 46 

12 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 38 

13 4 5 4 5 5 5 2 1 4 5 40 

14 4 5 5 5 4 1 1 1 5 5 36 

15 4 5 5 5 4 5 4 1 5 5 43 

16 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

17 4 5 4 5 4 5 1 1 4 4 37 

18 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 41 

19 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 41 

20 3 3 3 3 5 5 3 2 5 4 36 

21 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

22 4 5 4 5 4 4 3 2 5 5 41 

23 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

24 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 44 

25 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 44 

26 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 46 

27 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 42 

28 4 4 4 4 5 4 3 1 5 5 39 

29 5 5 4 5 5 5 3 2 4 5 43 

30 4 4 3 5 4 5 3 1 5 4 38 

LAMPIRAN 4 
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31 3 4 3 3 3 3 2 1 3 4 29 

32 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 43 

33 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 43 

34 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 47 

35 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 47 

36 5 5 5 5 4 4 1 1 5 5 40 

37 4 3 3 3 4 4 3 1 4 3 32 

38 3 3 4 5 5 4 1 1 4 3 33 

39 3 3 4 5 5 4 1 1 1 1 28 

40 3 3 4 5 5 4 1 1 4 3 33 

41 5 5 5 5 4 4 2 2 4 5 41 

42 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 41 

43 5 4 5 5 5 5 1 1 4 5 40 

44 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 43 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

46 4 5 5 5 5 5 2 1 5 5 42 

47 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 41 

48 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 39 

49 4 4 4 5 4 5 1 1 4 4 36 

50 4 5 4 5 5 5 2 1 5 5 41 

51 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 38 

52 5 5 5 5 4 5 1 2 4 5 41 

53 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 38 

54 5 5 5 5 5 3 1 3 4 5 41 

55 5 5 5 5 5 3 1 3 4 5 41 

56 5 5 5 5 4 5 1 5 4 5 44 

57 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 38 

58 5 5 4 3 4 5 2 1 5 5 39 

59 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 44 

60 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 32 

61 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 46 

62 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 43 

63 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 37 

64 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 37 

65 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 37 

66 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 35 

67 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 38 

68 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 38 
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69 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 33 

70 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 

71 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 

72 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 38 

73 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 38 

74 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 38 

75 5 5 5 5 4 5 5 1 5 4 44 

76 5 5 5 5 4 5 5 1 4 4 43 

77 5 5 5 5 4 5 1 1 5 4 40 

TOTAL 3073 

 

Keterangan: 

No. Alternatif Jawaban 
Item Pernyataan 

Positif 

1 Selalu 5 

2 Sering 4 

3 Kadang-kadang 3 

4 Hampir tidak pernah 2 

5 Tidak Pernah 1 
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Data Hasil Angket Motivasi 

No. 

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTA

L X3.

1 

X3.

2 

X3.

3 

X3.

4 

X3.

5 

X3.

6 

X3.

7 

X3.

8 

X3.

9 

X3.1

0 

1 4 3 4 3 3 3 4 2 1 1 28 

2 5 4 4 2 5 5 4 1 1 1 32 

3 5 3 3 4 4 4 3 3 1 4 34 

4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 41 

5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 3 42 

6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 44 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 46 

9 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 44 

10 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 44 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 

12 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 

13 5 4 4 4 5 5 5 3 3 1 39 

14 5 5 5 4 3 5 4 2 1 1 35 

15 5 4 4 5 3 4 4 1 1 1 32 

16 5 3 5 5 3 5 5 3 3 1 38 

17 5 3 4 4 4 4 3 3 2 3 35 

18 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 43 

19 5 4 5 4 4 4 3 3 3 1 36 

20 5 4 3 3 5 4 4 3 3 1 35 

21 5 3 3 3 5 5 4 2 1 1 32 

22 5 3 5 4 3 4 3 3 2 4 36 

23 5 3 3 3 5 5 3 2 1 3 33 

24 5 4 5 3 4 5 5 3 3 5 42 

25 5 4 4 3 3 5 3 3 3 1 34 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

27 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 

28 5 4 4 5 3 5 4 5 4 1 40 

29 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

30 5 3 4 3 3 4 4 3 1 3 33 

LAMPIRAN 5 
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31 5 2 3 1 2 3 4 2 1 1 24 

32 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 

33 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 41 

34 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

36 5 4 4 5 4 4 4 4 3 2 39 

37 3 3 4 4 5 5 4 1 1 1 31 

38 4 3 3 4 4 3 4 1 1 1 28 

39 3 4 3 4 4 3 4 2 2 1 30 

40 4 3 3 4 4 3 4 1 1 1 28 

41 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 41 

42 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 46 

43 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 44 

44 5 4 4 4 5 4 4 4 3 1 38 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

46 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 46 

47 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 42 

48 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 34 

49 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 37 

50 5 4 5 5 4 5 3 3 2 2 38 

51 5 4 3 4 3 3 4 3 2 1 32 

52 5 5 5 4 2 5 1 5 1 1 34 

53 5 5 5 4 5 3 3 5 1 3 39 

54 5 4 3 3 4 5 5 3 3 3 38 

55 5 4 3 3 4 5 5 3 3 3 38 

56 5 5 5 4 1 5 1 5 1 1 33 

57 5 5 5 4 1 5 3 5 1 3 37 

58 5 5 5 4 1 5 5 5 2 5 42 

59 5 5 5 4 1 5 5 2 5 3 40 

60 4 3 3 3 2 4 3 3 1 1 27 

61 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 42 

62 5 4 3 3 4 5 5 3 3 3 38 

63 4 3 4 3 3 2 2 2 2 1 26 

64 4 3 4 3 3 2 2 2 2 1 26 

65 4 3 4 3 3 2 2 2 1 1 25 

66 4 3 4 3 3 3 2 2 2 1 27 

67 4 3 4 4 3 3 2 2 2 1 28 

68 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 31 
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69 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 30 

70 5 3 3 3 3 4 4 3 3 1 32 

71 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 29 

72 5 3 3 4 4 5 4 3 2 1 34 

73 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

74 4 3 1 3 2 4 4 1 1 1 24 

75 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 43 

76 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 42 

77 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 43 

TOTAL 2880 

 

Keterangan: 

No. Alternatif Jawaban 
Item Pernyataan 

Positif 

1 Selalu 5 

2 Sering 4 

3 Kadang-kadang 3 

4 Hampir tidak pernah 2 

5 Tidak Pernah 1 
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Data Hasil Angket Kesejahteraan Guru 

No. Respn 
Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan TOTAL 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 
 

1 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 45 

2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 47 

3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 42 

4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 47 

5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 43 

6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 45 

9 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 45 

10 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 44 

11 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

12 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 45 

13 4 3 4 5 4 3 3 4 4 5 39 

14 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 47 

15 5 1 5 5 5 4 4 5 4 4 42 

16 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 47 

17 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5 44 

18 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 

19 5 1 4 5 5 5 5 3 5 5 43 

20 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 44 

21 3 5 5 5 5 5 3 2 4 5 43 

22 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 44 

23 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 41 

24 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 46 

25 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 43 

26 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 46 

27 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 46 

28 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 43 

29 4 2 5 5 4 4 3 4 4 4 39 

30 3 4 4 4 5 5 3 5 3 5 41 

31 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 44 

LAMPIRAN 6 



133 

 

32 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 45 

33 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 39 

34 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 47 

35 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 

36 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

37 4 4 5 4 3 4 3 3 5 4 39 

38 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 42 

39 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 43 

40 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 43 

41 4 2 4 4 4 4 4 5 3 5 39 

42 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 45 

43 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 48 

44 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 43 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

46 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 

47 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 45 

48 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 42 

49 3 4 5 3 3 3 5 3 3 5 37 

50 4 2 5 5 4 4 3 4 5 4 40 

51 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 36 

52 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 43 

53 2 5 3 2 5 5 5 5 5 5 42 

54 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 41 

55 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 40 

56 2 5 3 2 5 5 5 5 5 5 42 

57 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 43 

58 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 45 

59 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 45 

60 1 5 3 3 3 3 5 5 5 5 38 

61 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

62 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 40 

63 2 3 3 3 3 3 5 3 5 5 35 

64 2 4 3 3 3 3 5 3 5 5 36 

65 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 36 

66 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 38 

67 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 38 

68 2 4 3 3 4 3 5 3 5 5 37 

69 1 5 3 3 4 3 5 3 5 5 37 
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70 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 33 

71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

72 3 3 4 5 5 3 5 4 5 4 41 

73 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 43 

74 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 38 

75 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47 

76 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 46 

77 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 46 

TOTAL 3294 

 

Keterangan: 

No. Alternatif Jawaban 
Item Pernyataan 

Positif 

1 Selalu 5 

2 Sering 4 

3 Kadang-kadang 3 

4 Hampir tidak pernah 2 

5 Tidak Pernah 1 
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Data Hasil Uji Coba Instrumen Inovasi 

No. 

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTAL 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 

 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 33 

 2 4 5 3 4 3 3 1 4 3 5 35 

 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 45 

 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 47 

 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

 6 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 42 

 7 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 43 

 8 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 32 

 9 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 44 

 10 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 43 

TOTAL 413 

 

 

Data Hasil Uji Coba Instrumen Bekerja Keras 

No.  

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTAL 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 

1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 34 

2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 26 

3 3 4 4 5 4 5 3 1 3 4 36 

4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 41 

5 4 4 4 5 5 2 3 2 5 4 38 

6 4 4 4 5 5 5 2 2 5 5 41 

7 5 5 4 5 5 5 3 2 5 5 44 

8 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 30 

9 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 40 

10 3 3 3 5 5 5 3 2 5 5 39 

TOTAL 369 

LAMPIRAN 7 

LAMPIRAN 8 



136 

 

 

 

Data Hasil Uji Coba Instrumen Motivasi 

No.  

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTAL 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 

1 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 27 

2 4 2 4 4 3 2 2 2 1 2 26 

3 5 2 5 2 4 4 4 3 4 1 34 

4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 

5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 41 

6 5 4 5 4 5 5 4 4 4 1 41 

7 5 2 5 3 5 5 5 5 3 3 41 

8 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 24 

9 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 38 

10 5 5 5 5 3 5 5 3 2 2 40 

TOTAL 358 

 

 

Data Hasil Uji Coba Instrumen Kesejahteraan Guru 

No.  

Respn 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
TOTAL 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 

1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 34 

2 3 2 3 4 5 4 3 3 5 4 36 

3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 46 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

5 5 4 3 4 5 4 3 2 4 5 39 

6 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 45 

7 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 47 

8 4 1 4 5 5 5 5 4 5 5 43 

9 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45 

10 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 45 

TOTAL 429 

LAMPIRAN 9 

LAMPIRAN 10 
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VALIDITAS INOVASI 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 TOTAL 

X1.1 

Pearson Correlation 1 .875** .843** .873** .391 .635* .320 .745* .545 .512 .865** 

Sig. (2-tailed)  .001 .002 .001 .264 .049 .367 .013 .103 .131 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.2 

Pearson Correlation .875** 1 .662* .764* .361 .535 .280 .745* .459 .542 .785** 

Sig. (2-tailed) .001  .037 .010 .305 .111 .433 .013 .182 .106 .007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.3 

Pearson Correlation .843** .662* 1 .867** .420 .515 .463 .808** .442 .304 .831** 

Sig. (2-tailed) .002 .037  .001 .227 .128 .178 .005 .201 .393 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.4 

Pearson Correlation .873** .764* .867** 1 .604 .700* .629 .813** .601 .184 .931** 

Sig. (2-tailed) .001 .010 .001  .064 .024 .051 .004 .066 .611 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.5 

Pearson Correlation .391 .361 .420 .604 1 .837** .848** .449 .304 -.275 .702* 

Sig. (2-tailed) .264 .305 .227 .064  .003 .002 .193 .393 .441 .024 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.6 

Pearson Correlation .635* .535 .515 .700* .837** 1 .685* .598 .552 .129 .849** 

Sig. (2-tailed) .049 .111 .128 .024 .003  .029 .068 .098 .723 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

LAMPIRAN 11 
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X1.7 

Pearson Correlation .320 .280 .463 .629 .848** .685* 1 .597 .220 -.463 .663* 

Sig. (2-tailed) .367 .433 .178 .051 .002 .029  .069 .541 .178 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.8 

Pearson Correlation .745* .745* .808** .813** .449 .598 .597 1 .513 .269 .864** 

Sig. (2-tailed) .013 .013 .005 .004 .193 .068 .069  .129 .452 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.9 

Pearson Correlation .545 .459 .442 .601 .304 .552 .220 .513 1 .525 .688* 

Sig. (2-tailed) .103 .182 .201 .066 .393 .098 .541 .129  .119 .028 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X1.10 

Pearson Correlation .512 .542 .304 .184 -.275 .129 -.463 .269 .525 1 .307 

Sig. (2-tailed) .131 .106 .393 .611 .441 .723 .178 .452 .119  .388 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .865** .785** .831** .931** .702* .849** .663* .864** .688* .307 1 

Sig. (2-tailed) .001 .007 .003 .000 .024 .002 .037 .001 .028 .388  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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VALIDITAS BEKERJA KERAS 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 TOTAL 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .806** .535 .444 .612 .266 -.134 .071 .612 .715* .809** 

Sig. (2-tailed)  .005 .111 .198 .060 .457 .713 .845 .060 .020 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.2 

Pearson Correlation .806** 1 .802** .728* .635* .519 -.535 -.429 .635* .742* .845** 

Sig. (2-tailed) .005  .005 .017 .049 .124 .111 .217 .049 .014 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.3 

Pearson Correlation .535 .802** 1 .535 .464 .416 -.607 -.344 .600 .453 .662* 

Sig. (2-tailed) .111 .005  .111 .177 .232 .063 .331 .067 .188 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.4 

Pearson Correlation .444 .728* .535 1 .839** .664* -.505 -.683* .726* .789** .821** 

Sig. (2-tailed) .198 .017 .111  .002 .036 .137 .030 .017 .007 .004 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.5 

Pearson Correlation .612 .635* .464 .839** 1 .602 -.355 -.467 .792** .844** .878** 

Sig. (2-tailed) .060 .049 .177 .002  .066 .315 .174 .006 .002 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.6 

Pearson Correlation .266 .519 .416 .664* .602 1 -.460 -.573 .435 .703* .677* 

Sig. (2-tailed) .457 .124 .232 .036 .066  .181 .083 .209 .023 .032 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.7 Pearson Correlation -.134 -.535 -.607 -.505 -.355 -.460 1 .611 -.491 -.397 -.377 

LAMPIRAN 12 
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Sig. (2-tailed) .713 .111 .063 .137 .315 .181  .061 .150 .256 .283 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.8 

Pearson Correlation .071 -.429 -.344 -.683* -.467 -.573 .611 1 -.175 -.318 -.302 

Sig. (2-tailed) .845 .217 .331 .030 .174 .083 .061  .629 .371 .396 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.9 

Pearson Correlation .612 .635* .600 .726* .792** .435 -.491 -.175 1 .736* .841** 

Sig. (2-tailed) .060 .049 .067 .017 .006 .209 .150 .629  .015 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X2.10 

Pearson Correlation .715* .742* .453 .789** .844** .703* -.397 -.318 .736* 1 .925** 

Sig. (2-tailed) .020 .014 .188 .007 .002 .023 .256 .371 .015  .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .809** .845** .662* .821** .878** .677* -.377 -.302 .841** .925** 1 

Sig. (2-tailed) .005 .002 .037 .004 .001 .032 .283 .396 .002 .000  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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VALIDITAS MOTIVASI 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 TOTAL 

X3.1 

Pearson Correlation 1 .500 .932** .557 .500 .643* .830** .609 .609 .134 .824** 

Sig. (2-tailed)  .141 .000 .094 .141 .045 .003 .062 .062 .712 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.2 

Pearson Correlation .500 1 .431 .756* .107 .541 .551 .176 .215 .224 .625 

Sig. (2-tailed) .141  .214 .011 .768 .106 .099 .627 .551 .535 .053 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.3 

Pearson Correlation .932** .431 1 .623 .559 .670* .789** .663* .612 .157 .843** 

Sig. (2-tailed) .000 .214  .054 .093 .034 .007 .037 .060 .665 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.4 

Pearson Correlation .557 .756* .623 1 .186 .358 .463 .254 .085 .447 .654* 

Sig. (2-tailed) .094 .011 .054  .608 .310 .178 .478 .816 .195 .040 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.5 

Pearson Correlation .500 .107 .559 .186 1 .643* .519 .799** .685* .201 .680* 

Sig. (2-tailed) .141 .768 .093 .608  .045 .124 .006 .029 .578 .031 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.6 
Pearson Correlation .643* .541 .670* .358 .643* 1 .907** .860** .704* .310 .890** 

Sig. (2-tailed) .045 .106 .034 .310 .045  .000 .001 .023 .384 .001 

LAMPIRAN 13 
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N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.7 

Pearson Correlation .830** .551 .789** .463 .519 .907** 1 .796** .625 .400 .919** 

Sig. (2-tailed) .003 .099 .007 .178 .124 .000  .006 .053 .252 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.8 

Pearson Correlation .609 .176 .663* .254 .799** .860** .796** 1 .667* .385 .824** 

Sig. (2-tailed) .062 .627 .037 .478 .006 .001 .006  .035 .272 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.9 

Pearson Correlation .609 .215 .612 .085 .685* .704* .625 .667* 1 .165 .700* 

Sig. (2-tailed) .062 .551 .060 .816 .029 .023 .053 .035  .649 .024 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X3.10 

Pearson Correlation .134 .224 .157 .447 .201 .310 .400 .385 .165 1 .494 

Sig. (2-tailed) .712 .535 .665 .195 .578 .384 .252 .272 .649  .147 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTA

L 

Pearson Correlation .824** .625 .843** .654* .680* .890** .919** .824** .700* .494 1 

Sig. (2-tailed) .003 .053 .002 .040 .031 .001 .000 .003 .024 .147  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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VALIDITAS KESEJAHTERAAN GURU 

Correlations 
 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 TOTAL 

Y.1 

Pearson Correlation 1 .431 .602 .500 .429 .452 .211 .487 .055 .875** .785** 

Sig. (2-tailed)  .214 .065 .141 .215 .189 .559 .153 .881 .001 .007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.2 

Pearson Correlation .431 1 .198 -.287 .194 -.202 -.104 .160 -.355 .287 .309 

Sig. (2-tailed) .214  .584 .421 .590 .575 .775 .659 .314 .421 .385 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.3 

Pearson Correlation .602 .198 1 .688* .287 .726* .304 .916** .401 .688* .912** 

Sig. (2-tailed) .065 .584  .028 .422 .017 .393 .000 .251 .028 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.4 

Pearson Correlation .500 -.287 .688* 1 .156 .603 .602 .557 .218 .500 .663* 

Sig. (2-tailed) .141 .421 .028  .667 .065 .066 .094 .545 .141 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.5 

Pearson Correlation .429 .194 .287 .156 1 .518 -.056 .232 .375 .547 .524 

Sig. (2-tailed) .215 .590 .422 .667  .125 .877 .519 .286 .102 .120 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.6 

Pearson Correlation .452 -.202 .726* .603 .518 1 .073 .588 .724* .678* .722* 

Sig. (2-tailed) .189 .575 .017 .065 .125  .842 .074 .018 .031 .018 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Y.7 

Pearson Correlation .211 -.104 .304 .602 -.056 .073 1 .358 -.079 .241 .409 

Sig. (2-tailed) .559 .775 .393 .066 .877 .842  .310 .829 .503 .240 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.8 

Pearson Correlation .487 .160 .916** .557 .232 .588 .358 1 .527 .557 .857** 

Sig. (2-tailed) .153 .659 .000 .094 .519 .074 .310  .118 .094 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.9 

Pearson Correlation .055 -.355 .401 .218 .375 .724* -.079 .527 1 .218 .406 

Sig. (2-tailed) .881 .314 .251 .545 .286 .018 .829 .118  .545 .245 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Y.10 

Pearson Correlation .875** .287 .688* .500 .547 .678* .241 .557 .218 1 .844** 

Sig. (2-tailed) .001 .421 .028 .141 .102 .031 .503 .094 .545  .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTA

L 

Pearson Correlation .785** .309 .912** .663* .524 .722* .409 .857** .406 .844** 1 

Sig. (2-tailed) .007 .385 .000 .037 .120 .018 .240 .002 .245 .002  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN MELALUI SOFTWARE 

SPSS 

1. Hasil Pengujian Realibilitas Inovasi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.884 10 
 

2. Hasil Pengujian Realibilitas Bekerja Keras 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.778 10 
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3. Hasil Pengujian Realibilitas Motivasi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.902 10 

 

4. Hasil  Pengujian Realibilitas Kesejahteraan Guru 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.816 10 
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HASIL REKAPITULASI DATA VARIABEL PENELITIAN 

1. Rekapitulasi Data Inovasi 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Inovasi 77 15 35 50 3321 43.13 

Valid N 

(listwise) 

77      

 

2. Rekapitulasi Data Bekerja Keras 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

BekerjaKeras 77 22 28 50 3073 39.91 

Valid N 

(listwise) 

77      

 

3. Rekapitulasi Motivasi 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Motivasi 77 26 24 50 2880 37.40 

Valid N 

(listwise) 

77      

 

4. Rekapitulasi Kesejahteraan Guru 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

KesejahteraanGuru 77 20 30 50 3294 42.78 

Valid N (listwise) 77      
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HASIL ANALISIS KORELASI MELALUI SPSS 

1. Korelasi antara Kemampuan Inovasi Kepala Madrasah dengan Kesejahteraan 

Guru 

Correlations 

 Inovasi Kesejahteraan Guru 

Inovasi  

Pearson Correlation 1 .456** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan Guru 

Pearson Correlation .456** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

2. Korelasi antara Kemampuan Bekerja Keras Kepala Madrasah dengan 

Kesejahteraan Guru 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 Bekerja Keras Kesejahteraan Guru 

Bekerja Keras 

Pearson Correlation 1 .449** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan 

Guru 

Pearson Correlation .449** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 
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3. Korelasi antara Kemampuan Kepala Madrasah memberikan Motivasi dengan 

Kesejahteraan Guru 

Correlations 

 Motivasi Kesejahteraan Guru 

Motivasi 

Pearson 

Correlation 

1 .668** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 77 77 

Kesejahteraan 

Guru 

Pearson 

Correlation 

.668** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  



150 

 

 

 

A. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Kahfiyah Bulu Mampu Cabbeng, 
Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Akbar, S.Ag L 

2.  Hasnawati HS, S.Ag P 

3.  Wahida, S.Pd.I P 

4.  A.Tenri Esa, S.Pd P 

5.  Siti Aisyah, S.Pd.I P 

6.  Rostang, S.Pd.I L 

7.  A.Adi Dharma L 

8.  Rosnawati, S.Pd.I P 

9.  Andi Rahmah Dharma, S.Pd P 

 

B. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Aluppang, Kecamatan Dua Boccoe, 
Kabupaten Bone  

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Atirah, S.Ag, S.Pd P 

2.  Jumarni, S.Pd.I P 

3.  Sulfiani, S.Pd P 

4.  Agus Salim, S.HI L 

5.  Citrawati, S.P, S.Pd P 

6.  Sabri, S.Pd.I L 

7.  Juslinah, S.Pd P 

8.  Hj. Rosbiana, S.Pd P 

9.  Irwan, S.Pd L 

10.  Samsinar P 
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C. Data Guru Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Ihsan Pakkasalo, Kecamatan Dua 
Boccoe, Kabupaten Bone 

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Syaripuddin, S.Pd.I L 

2.  Jemmawati, S.Pd.I P 

3.  Mustamin, S.Pd.I L 

4.  Harmidah, S.Pd P 

5.  Rachmaniar, S.Pd.I P 

6.  Herlindah, S.Pd.I P 

7.  Ajirah, S.Pd.I P 

8.  Kasmuriah, S,Pd.I P 

9.  Arni, S.Pd P 

 
D. Data Guru Madrasah Tsanawiyah As-Adiyah Uloe, Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone 

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Hasnawati, S.Ag P 

2.  Budiman, S.Pd L 

3.  Nurhani, S.Pd P 

4.  Satriani, S.Pd P 

5.  Nashriah M, S.Pd P 

6.  Gunawan, S.Pd L 

7.  Sumarni, S.Pd.I P 

8.  Nurbiah, S.Pd P 

9.  Fahril, S.Pd L 

10.  Ambo Bengnga, S.Pd.I P 

11.  KM. Wanardi, S.Pd.I, M.Pd L 

12.  Firda Widasari, S.M P 
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E. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Ujung, Kecamatan Dua Boccoe 
Kabupaten Bone 

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Herman, S.Pd.I L 

2.  Andi Hamdan, S.Pd. L 

3.  Subhan Rasyid L 

4.  Tamri L 

5.  Yusmawati, S.Pd P 

6.  Ratnasari, S.Pd P 

7.  Harmono, S.Pd L 

8.  Faisal Irawan, S.Pd L 

9.  Yusri, S.Pd L 

10.  Irmawati, S.Pd.I P 

11.  Herlinda, S.Pd P 

12.  Fitriani, S.Pd P 

13.  Andi Munira, S.Pd.I P 

14.  Abustan, S.Pd.I.,M.Ag L 

15.  Suci Muliana, S.Pd P 

16.  A. Nailawati, S.Pd P 

17.  Kardina, S.Pd P 

18.  Adriana, S.Pd.I L 

19.  Nur Annisa, S.Pd.I P 

20.  Elviyana, S.Pd P 

21.  Sultan, S.Kom.I, M.Hum L 

22.  Ahmad Amiruddin, S.Pd.I L 

23.  Lukman, S.Pd.I L 

24.  Muh. Rusyaid, S.Pd.I L 

25.  Rizki Fadliyah, S.Pd P 

26.  Muhammad Wahidin, AK. L 

27.  Almi Samsinar, S,Pd P 
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F. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Sailong, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten 
Bone 

No. Nama Guru Jenis Kelamin 

1.  Ayu Andira, S.Pd.I P 

2.  Mabham, S.Pd L 

3.  Dra. Sahelan P 

4.  Ernawati P 

5.  Maryam, S.Si P 

6.  Asmah, S.Ag P 

7.  Hamsia P 

8.  Amrullah, S.Pd.I L 

9.  Farida, S.Pd P 

10.  Susiana, S.Pd P 
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Dokumentasi di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 
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Dokumentasi Persuratan 
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  DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Data Pribadi 

1. Nama     : A. Nurul Ikhsana 

2. Tempat, Tanggal Lahir  : Jampae, 11 Desember 1996 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Anak ke   : 1 (Satu) 

5. Agama   : Islam 

6. Alamat                                  : Desa Tempe, Kecamatan Dua Boccoe     

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 

7. Status    : Menikah 

8. Nama Suami   : KM. Usman, S.Pd.I, M.Hum. 

9. Nama Orang Tua  : Ayah : Andi Syaheri 

   Ibu   : Kasma Wati 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Tamat SD/MI tahun 2008 di MIS No. 16 Tolecceng 

2. Tamat SLTP/MTs tahun 2011 di MTs Al-Kahfiyah Bulu Mampu Cabbeng 

3. Tamat SLTA tahun 2014 di SMK Negeri 4 KENDARI 
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4. Sarjana (S1) tahun 2018 diFakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam  IAIN Bone 

C. Organisasi dan Pengalaman Kerja 

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Bone (2014) 

2. Sanggar Seni Perisai Biru PMII (SANG PRIBUMI) Komisariat IAIN Bone 

(2015) 

3. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Bone (2018) 

4. Musyawarah Himpunan Mahasiswa Jurusan (MHMJ) Tarbiyah IAIN Bone 

(2014)  

5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Bone (2017-2018) 

6. Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Bone (2015-2016) 

7. Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Bone (2014) 

8. Lembaga Kajian Qur’ani (LKQ) IAIN Bone (2015) 

9. Karyawan Percetakan Minolta Lappulu Kota Kendari (2014) 

10. Kasi Kesejahteraan Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

(2017-2019) 

11. Operator Madrasah Tsanawiyah Al-Kahfiyah Bulu Mampu Cabbeng 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (2018-2019) 

CONTACT PERSON 

Email: andinurulikhsana11@gmail.com 

Whatsapp: 082348127400 

Call/SMS: 082348127400 

mailto:andinurulikhsana11@gmail.com

