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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب 
 ta t te ت 
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 
 jim j je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س 
 syin sy es dan ye ش 
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض
 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط 

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ

 fa f ef ف 
 qaf q qi ق 
 kaf k ka ك
 lam l el ل 
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ـه
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى
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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 (’). 

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: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قيِْلَ 

 yamu>tu :    يمَُوْتُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 Kasrah I i اِ 
 d}amah U u اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىىَْ  

 fath}ah dan wau au a dan u ىَوْ 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى
 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىوُ
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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: 

طْفَالِ  الَْ  رَوْضَةُ   : raud}ah al-at}fal> 

الْفَاضِلةَُ  الَْمَدِيْنَةُ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah :  الَْحكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَا   <najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

( ) ىِيّ   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

بِي   عَرَ   : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

 

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 syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du : الَْبلِاَدُ 

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: 

مُرُوْنَ  تأَْ   : ta’murun> 

لنَّوْعُ اَ   : al-nau‘ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penelitian 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 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 ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
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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: 

اللهِ  دِيْنُ  di>nulla>h لله بِا billa>h 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

الله  رَحْمَةِ  فِيْ  هُمْ  hum fi>rah}matilla>h 

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: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>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 Ibn (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: 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  

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

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

Nama : Muhammad Faisal R. 
NIM : 80300217002 
Judul : Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Pelaksanaan Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui gambaran Kompetensi 

Manajerial Kepala Sekolah di Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar, 2) Mengetahui pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di 
Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar, 3) Mengetahui Mutu 
Pendidikan di Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar, 4) Menguji 
pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di 
Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar, 5) Menguji pengaruh 
Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di Lembaga 
Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar, 6) Menguji pengaruh Kompetensi 
manajerial dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah secara bersama-sama terhadap 
Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan menggunakan pendekatan 
metodologi yakni kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang 
responden dari populasi 61 yang diperoleh menggunakan metode simple random 
sampling, untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen angket yang dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan melakukan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Kompetensi Manajerial kepala sekolah di 
Lembaga Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar berada pada kategori sedang 
yang berarti Kepala sekolah telah melaksanakan perencanaan (planning), 
pengorganisasi (organizing), dan pengawasan (controling) namun belum pada taraf 
yang maksimal. (2) Kompetensi Supervisi kepala sekolah di Lembaga Pendidikan 
Kuttab Imam Malik kota Makassar juga berada pada kategori sedang yang berarti 
fungsi kepala sekolah merencanakan program supervisi melaksanakan supervisi 
menindaklanjuti program supervisi telah terlaksana namun belum maksimal. (3) dan 
Mutu pendidikan  di Lembaga Pendidikan  Kuttab Imam Malik Kota Makassar  adalah 
sedang hal ini berarti terkait profesionalisme guru, sarana dan prasarana dan prestasi 
siswa telah tampak namun belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan. (4) 
Berdasarkan hasil analisis data t hitung > t tabel sebesar 12,474 > 2,012 Yang berarti 
Ha diterima, bahwa kompetensi manajerial berpengaruh signifikan terhadap mutu 
pendidikan (5) Berdasarkan hasil analisis data thitung > ttabel sebesar 31,754 > 2,012 
Yang berarti Ha diterima, bahwa kompetensi supervisi akademik berpengaruh 
signifikan terhadap mutu pendidikan (6) Secara bersama-sama (simultan) diperoleh 
nilai f ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 748,572  < 3,20 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 
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simultan (bersama-sama) antara kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi 
kepala sekolah terhadap mutu Pendidikan. 

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial dan supervisi 
akademik yang dimiliki kepala sekolah sehingga ini menjadi bahan refleksi bagi 
peneliti dan menjadi rekomendasi kepada objek penelitian untuk tetap berupaya 
meningkatkan kompetensi tersebut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sesuatu yang menjadi sangat penting bagi kehidupan 

manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam implementasinya 

masyarakat ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dari 

segi materi dan moril, namun telah ikut serta memberikan sumbangan yang signifikan 

dalam pelaksanaan pendidikan. 

Sebuah lembaga pendidikan, merupakan sebuah sentral kegiatan proses 

pembelajaran yang saat ini dijadikan titik tumpu  dari harapan orang tua, keluarga, 

masyarakat, bahkan pemerintah untuk mendidik generasi penerus bangsa. Sekolah 

akan senantiasa memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang 

bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan pembentukan sikap mental 

yang baik bagi peserta didiknya. Dengan tingkat pendidikan yang baik dan bermutu 

maka berbagai program reformasi akan tercapai untuk membangun masyarakat yang 

sejahtera, cerdas, dan dapat hidup dalam knowledge society seperti yang dicita-citakan 

dalam UUD 1945.1 

Peningkatan Mutu Pendidikan dapat diperoleh, antara lain melalui partisipasi 

orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan 

profesional guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif serta disentif.2 Sekolah 

 
1H. A. R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21, 

(Magelang: Terra Indonesia, 2000), h. 25. 
2E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasinya, (Bandung: 

Rosda Karya, 2002), h. 25. 
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yang dikelola secara terbuka dan transparan serta selalu mendapatkan kontrol dari 

masyarakat dan monitoring dari pemerintah akan dapat meningkatkan kinerja para 

personil sekolah, untuk memperbaiki mutu pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebagai langkah yang dilakukan 

secara terencana yang mencakup dua strategi. Pertama, merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa sebagai standar 

minimal untuk meraih tujuan pendidikan jangka panjang yang mengacu pada 

pengembangan manusia seutuhnya. Kedua, strategi jangka panjang yang mengarah ke 

tujuan pendidikan berlandasan luas, bermanfaat, nyata dan bermakna dalam 

mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.3 

Perkembangan zaman dan tantangan kehidupan modern, pendidikan menjadi 

salah satu yang sangat penting, ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu 

penentu sumber daya manusia (SDM). Pendidikan yang berhasil yaitu pendidikan yang 

mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal yang 

menyebabkan mutu pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan menjadi sangat  

penting adalah  tolak ukur bagaimana kemampuan lembaga secara komprehensif dalam  

pengelolaan lembaganya.4 

Keberhasilan manajemen suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai pemimpin di sebuah lembaga, maka dia harus 

mampu membawa lembaga tersebut ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, 

 
3Munawar Sholeh, Politik Pendidikan, (Jakarta: Grafindo 2005), h. 34. 
4David Wijaya,  "Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Berbasis Kompetensi Guru 

dalam Rangka Membangun Keunggulan Bersaing Sekolah." Jurnal Pendidikan Penabur 12.8 (2009), h. 
69-86. 
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dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam 

kehidupan global yang lebih baik. 

Kepala Sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. Berhasil atau tidaknya lembaga pendidikan khususnya pada satuan pendidikan 

akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki kepala sekolah tersebut.5 

Kompetensi memainkan peran kunci dalam mempengaruhi keberhasilan kerja, 

terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kesungguhan, inisiatif dan inovasi. 

Kompetensi dipahami berkaitan dengan pentingnya hasrat untuk menguasai orang lain, 

dan secara lebih luas berkaitan dengan menciptakan peristiwa dan bukan sekedar 

menanti secara pasif, hasrat ini disebut motif kompetensi. Dalam diri orang dewasa 

motif kompetensi ini sangat mungkin muncul sebagai suatu keinginan untuk menguasai 

pekerjaan dan jenjang profesional. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah menegaskan bahwa: 

Seorang kepala sekolah harus memiliki lima dimensi kompetensi minimal yaitu: 
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. kepala 
sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sehingga 
ia pun harus memiliki kompetensi yang disyaratkan memiliki kompetensi guru 
yaitu: kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.6 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka menjadi sangat penting bagi kepala 

sekolah memiliki Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam upaya Peningkatan 

Mutu Pendidikan di satuan pendidikan. 

Keahlian manajerial dengan kepemimpinan merupakan dua peran yang 

berbeda. Seorang manajer yang baik adalah seseorang yang mampu menangani 

 
5Nuraodah Tuljannah, "Efektivitas Penerapan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah." Jurnal 

Pendidikan dan Pengajaran (JPP) 1.3 (2020 )h. 129. 

6Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, h. 55. 
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kompleksitas organisasi, dia adalah ahli perencanaan strategi dan operasional yang 

jujur, mampu mengorganisasikan aktivitas organisasi secara terkoordinasi, dan mampu 

mengevaluasi secara reliabel dan valid. Sedangkan seorang pemimpin yang efektif 

mampu membangun motivasi staf, menentukan arah, menangani perubahan secara 

benar, dan menjadi katalisator yang mampu mewarnai sikap dan perilaku staf.7 

Secara umum hampir semua kepala sekolah berasal dari guru sebagai tenaga 

teknis pendidikan. Sebagai seorang guru, kemampuan yang ada selama ini biasanya 

terbatas pada teori-teori pendidikan, bagaimana mengajar dan mendidik agar siswa 

mencapai indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan penguasaan ilmu tentang 

manajemen masih kurang, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

evaluasi. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh faktor kepala sekolah yang 

kurang membaca buku, majalah dan jurnal, kurang mengikuti perkembangan, jarang 

mengikuti seminar yang berhubungan dengan pendidikan dan profesinya.8 

Kepala sekolah sebagai manajer harus mampu mendayagunakan seluruh 

sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Selain itu, Kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai 

persoalan di Sekolah, berpikir secara analitik dan konseptual dan harus senantiasa 

berusaha untuk menjadi guru penengah dalam memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya, serta berusaha 

untuk mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua.9 

 
7Farid Firmansyah, "Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Kepemimpinan Kepala 

Sekolah." TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 1.2 (2006). h. 56.  
8E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional dalam Konteks Menyukseskan MB dan 

KBK (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013), h. 73-74. 
9E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional dalam Konteks Menyukseskan MB dan 

KBK, h. 103. 
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Pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai 

manajer profesional, karena pengangkatannya tidak didasarkan pada kemampuan dan 

pendidikan profesional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini disinyalir 

juga oleh laporan Bank Dunia bahwa “salah satu penyebab menurunnya Mutu 

Pendidikan persekolahan di Indonesia adalah kurang profesionalnya kepala sekolah 

sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan”.10  

Peningkatan mutu pendidikan bukanlah suatu hal yang sepele karena berkaitan 

dengan permasalahan teknis, perencanaannya, maupun efisiensi dan efektivitas 

penyelenggara sistem sekolah.11 Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran 

dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang diharapkan atau yang tersirat. 

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses, dan output 

pendidikan. 

Mutu Pendidikan berkaitan dengan penilaian sejauh mana suatu produk 

memenuhi kriteria atau standar tertentu melalui pengukuran konkret. Mutu Pendidikan 

dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan keseluruhan upaya pendidikan 

dalam mencapai tujuan pendidikan, baik berkenaan dengan mutu input, proses, dan 

output pendidikan.12 

Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan pada lembaga pendidikan, maka perlu 

dilakukan supervisi oleh kepala sekolah sehingga pendidikan dan tenaga kependidikan  

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah, salah satunya yaitu supervisi 

akademik. Supervisi akademik yang dilakukan lebih fokus membantu memantau 

 
10E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional dalam Konteks Menyukseskan MB dan 

KBK, h. 42. 
11E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2002), h. 21 

12Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, Mutu Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 21. 
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kecakapan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Esensi supervisi akademik 

sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran 

semata, melainkan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan 

profesionalismenya, dengan kompetensi profesional guru yang memadai maka sangat 

menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

Supervisi akademik adalah bantuan profesional kepada guru, melalui siklus 

perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, dan umpan balik yang objektif 

dan segera. Dengan cara itu guru dapat menggunakan balikan tersebut untuk 

memperhatikan kinerjanya.13 Supervisi akademik merupakan bagian dari supervisi 

pendidikan yaitu merupakan segala upaya yang dilakukan secara berkesinambungan  

untuk membantu guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan kemampuan serta 

mutu pendidikan dalam mengelola pembelajaran.14 Hal ini diharapkan menunjang 

mutu pendidikan dengan mengembangkan  kompetensi yang dimiliki oleh guru. 

Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah akan mengena pada 

sasarannya jika dilaksanakan sesuai prosedur, artinya ada perencanaan, pelaksanaan-

nya menimbang kaidah-kaidah yang ada, dievaluasi, dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah adanya tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut. 

Kepala sekolah memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan Mutu 

Pendidikan suatu sekolah. Kepala sekolah tidak saja berperan sebagai pemimpin 

pembelajaran, tetapi lebih dari itu, kepala sekolah merupakan pemimpin dari semua 

fungsi-fungsi kepemimpinan dalam suatu sekolah seperti perencanaan, pembinaan 

 
13Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

249. 
14Slameto, Penerapan Supervisi Kunjungan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah 

Dasar Negeri, Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015. h. 100 (diakses 4 
Oktober 2020). 
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karier, koordinasi dan evaluasi. Hal tersebut di atas diperkuat oleh Permendiknas No. 

13 Tahun 2007 mengenai standar kepala sekolah/madrasah yang telah mencantumkan 

5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, 

kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan 

kompetensi sosial. Rambu-rambu penilaian kinerja kepala sekolah Dirjen Dikdasmen 

tahun 2000 yaitu: 1) Kemampuan menyusun program supervisi pengajaran, 2) 

Kemampuan melaksanakan program supervisi pengajaran, 3) Kemampuan 

memanfaatkan hasil supervisi. Oleh karena itu, yang menjadi pokok kajian dalam 

penelitian ini adalah supervisi yang meliputi: 1) Unsur-unsur yang disupervisi oleh 

kepala sekolah terhadap guru dalam meningkatkan kinerja guru, 2) Strategi supervisi 

yang tepat bagi peningkatan mutu pendidikan, 3) Feedback dan tindak lanjut supervisi 

kepala sekolah dalam rangka peningkatan kinerja guru dengan Peningkatan Mutu 

Pendidikan maka akan menunjang mutu pendidikan. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar pada 6 Oktober 2020 ditemukan bahwa lembaga pendidikan tersebut 

mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang 

dapat diakui kredibilitasnya dan tumbuh menjadi salah satu sekolah unggulan. Hal ini 

dapat terlihat dari peran serta kepala sekolah dalam peningkatan mutu dan kualitas 

pembelajaran, letak sekolah yang strategis sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

tertib dan nyaman, serta pemantauan berkelanjutan terhadap peserta didik oleh guru. 

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut yaitu apabila sekolah mempunyai 

pemimpin yang mampu membawa perubahan terhadap kinerja sekolah. 

Selain  itu, kepala sekolah harus memiliki kemampuan unjuk kerja profesional, 

menghindarkan diri dari sifat dengki dan kebencian, menumbuh kembangkan 
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antusiasme kerja para guru, menghindarkan diri dari suka menyalahkan guru, tetapi 

sebaliknya justru harus mampu  membuat suasana kerja yang membuat para guru 

tertarik dan betah dalam melakukan pekerjaannya, serta keikhlasan dan pemahaman 

yang mendalam tentang ilmu agama menjadikan tenaga  pendidik dan kependidikan 

mampu bekerja dengan dorongan kerohanian yang baik. Pelaksanaan supervisi 

biasanya dilaksanakan hanya dua kali dalam satu semester, pertama dilaksanakan pada 

awal semester untuk melakukan supervisi terhadap guru berkaitan dengan administrasi 

pembelajaran. Supervisi yang kedua dilaksanakan di tengah semester sebelum semester 

berakhir untuk check dan recheck mutu pendidikan dan untuk refleksi kinerja kepala 

sekolah. 

Pemimpin yang baik haruslah memiliki 3 faktor yaitu kepemimpinan, pekerja 

dan situasi ini sesuai dengan pendapat Edginto dan Wiliam yang disadur oleh Jejen 

yang mengatakan bahwa awalnya pemimpin hendaklah merancang/menyusun tujuan 

yang jelas, langkah-langkah yang ingin dilakukan baik itu secara jangka pendek dan 

jangka panjang, kemudian ada tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan 

pekerjaan dan memperhatikan rencana-rencana untuk mencapai hasil yang diharapkan 

dan selanjutnya ada situasi dan kondisi lingkungan sekolah itu berdiri atau berada yang 

perlu dipertimbangkan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan.15  

Selain kompetensi secara skill kepala sekolah juga dituntut untuk sehat secara 

fisik yaitu sehat jasmani, penjelasan tersebut terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmizi, 

yakni: 

دُ   حَدَّثنََا نْعَانيِ    الْعَْلَى  عَبْدِ   بْنُ   مُحَمَّ   حَدَّثنََا  جَمِيل    بْنُ   الْوَلِيدُ   حَدَّثنََا  رَجَاء    بْنُ   سَلمََةُ   حَدَّثنََا  الصَّ

حْمَنِ   عَبْدِ   أبَوُ   الْقَاسِمُ  ُ   صَلَّى  اللَِّّ   لِرَسُولِ   ذكُِرَ   قَالَ   الْبَاهِلِيِّ   أمَُامَةَ   أبَيِ   عَنْ   الرَّ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ

 
15Jejen Mustafah, Manajemen Pendidikan-Teori, Kebijakan dan Praktik (Cet. 1; Jakarta: 

Kharisma Putra Utama, 2015), h. 302. 
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ِ   رَسُولُ   فَقَالَ   عَالِم    وَالْْخَرُ   عَابِد    أحََدهُُمَا  رَجُلَانِ  ُ   صَلَّى  اللَّّ  الْعَالِمِ   فَضْلُ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ

ِ   رَسُولُ  قَالَ  ثمَُّ  أدَْنَاكُمْ  عَلىَ كَفَضْلِي الْعَابِدِ  عَلىَ ُ  صَلَّى  اللَّّ َ  إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   وَمَلَائِكَتهَُ  اللَّّ

  مُعَلِّمِ   عَلىَ   لَيصَُل ونَ   الْحُوتَ   وَحَتَّى  جُحْرِهَا  فيِ   النَّمْلَةَ   حَتَّى   وَالْرََضِينَ   السَّمَوَاتِ   وَأهَْلَ 

ار    أبََا  سَمِعْت  قَالَ   صَحِيح    غَرِيب    حَسَن    حَدِيث    هَذاَ  عِيسَى  أبَُو   قَالَ   الْخَيْرَ   النَّاسِ    عَمَّ

  مُعَلِّم    عَامِل    عَالِم    يَقُولُ   عِيَاض    بْنَ   الْفضَُيْلَ   سَمِعْتُ   يَقوُلُ   الْخُزَاعِيَّ   حُرَيْث    بْنَ   الْحُسَيْنَ 

 16... السَّمَوَاتِ  مَلكَُوتِ  فيِ  كَبِيرًا  يدُْعَى

Terjemhanya:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Ash Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami Salamah bin Raja` telah menceritakan kepada kami 
al-Walid bin Jamil telah menceritakan kepada kami al-Qashim Abu 
Abdurrahman dari Abu Umamah al-Bahiliy berkata; "Dua orang disebutkan di 
sisi Rasulullah saw., salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang 
berilmu, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Keutamaan seorang alim dari 
seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara 
kalian," kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Sesungguhnya Allah, 
Malaikat-Nya serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam 
sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang 
mengajarkan kebaikan kepada manusia”. Abu Isa berkata; Hadis ini h}asan 
gari>b s}ah}ih}. Perawi berkata; "Aku mendengar Abu 'Ammar al-Husain bin 
Huraits Al Khuza'i berkata; Aku mendengar al-Fudail bin Iyad berkata; "Seorang 
alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil besar 
oleh para Malaikat yang ada di langit. 

Seorang kepala sekolah juga hendaknya memiliki kompetensi dan pengetahuan 

yang mumpuni dalam hal profesionalitas kinerja sebagai seorang pemimpin artinya 

penerapan dan praktik dari apa yang dikerjakan dan diputuskannya dipenuhi dengan 

rasa tanggung jawab yang ada. Maka dalam kompetensi ini seorang kepala sekolah 

dituntut untuk bertanggung jawab atas pengetahuan yang dimilikinya dan terus 

mengasah skillnya terhadap profesi yang diembannya. syarat ini diisyaratkan dalam 

QS Ali-Imran/3: 190-191 :  

وُلِى   ت  ي  لَا   وَالنَّهَارِ  الَّيْلِ  وَاخْتِلَافِ   وَالْارَْضِ   تِ و  السَّم   خَلْقِ  فيِْ  اِنَّ    ١٩٠  الْالَْبَابِ   لّاِ

قعُوُْداً  قِيَامًا اٰللَّ  يَذْكُرُوْنَ  الَّذِيْنَ  عَل   وَّ   وَالْارَْضِ    تِ و  السَّم   خَلْقِ   فيِْ  وَيَتفََكَّرُوْنَ   جُنُوْبِهِمْ   ىوَّ

 ١٩١  النَّارِ  عَذاَبَ  فَقِنَا نَكَ سُبْح    بَاطِلًا    ذاَه   خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا

 
16Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizi, al-Ja’mi al-Kabir: Sunan 

al-Tirmizi, juz 5 (Bairut: Dar al-Garb al-Islam, 1998), h. 547. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan 
siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan 
berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 
“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci 
Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka 

Ayat ini menjelaskan bahwa hanya orang-orang berakal yaitu orang-orang yang 

senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaan-Nya, kemudian 

dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini. 

Mereka mengingat Allah sambil berdiri dan berjalan dengan melakukan aktivitas 

kehidupan. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sebagai bukti 

kekuasaan Allah yang Mahaagung.  

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin bukannya terletak 

dari persoalan kekayaan dan keturunannya melainkan keilmuan, wawasan, serta 

kesehatan jasmani dan rohani. Dalam konteks ini kepala sekolah sebagai pemimpin 

juga hendaknya sehat secara fisik dan skill, kepala sekolah tidak mungkin menjalankan 

tugasnya secara baik jika kondisi fisik yang tidak mendukung atau sakit, dan 

pengangkatan seorang pemimpin bukan berdasarkan faktor keturunan atau kedekatan 

dengan penguasa (pemerintah daerah). 

 

 

 

Meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan tidak terlepas dari 

kompetensi manajerial dan supervisi akademik kepala sekolah mengingat kedua unsur  

tersebut sangat diperlukan khususnya dalam lembaga pendidikan yang sedang 

berkembang termasuk lembaga pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar, 
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kompetensi manajerial yang baik dan supervisi akademik kepala sekolah yang 

terlaksana secara baik secara teoretis mampu untuk menunjang dan meningkatkan  

mutu pendidikan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Peneliti tertarik mengadakan 

penelitian ini untuk mengetahui “Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Pelaksanaan 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan pokok pada 

penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah di Kuttab Imam 

Malik Kota Makassar? 

2. Bagaimana realitas pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar? 

3. Bagaimana Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar? 

4. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar? 

5. Seberapa besar pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar? 

6. Seberapa besar pengaruh kompetensi manajerial dan Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah secara bersama-sama terhadap Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar? 

C. Definisi Operasional Variabel 
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Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalah-

pahaman dalam menafsirkan variabel dari judul penelitian di atas. Oleh karena itu, 

Peneliti perlu memperjelas dan mempertegas arti kata-kata yang dianggap sulit, 

sehingga setelah dirangkaikan dalam kalimat maksudnya dapat dimengerti sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah (X1) 

Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang 

memiliki kemampuan untuk mengatur, merencanakan, mengembangkan, dan 

mengorganisasikan mengawasi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan proses 

belajar-mengajar yang efektif dan efisien.17 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kompetensi manajerial adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasi dan 

mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan efisien. Indikator variabel ini yaitu, kemampuan kepala sekolah melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan seluruh warga sekolah dan melakukan 

monitoring/pengawasan. 

2. Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X2) 

Supervisi Akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengem-

bangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.18 Sedangkan menurut Sahertian mengatakan supervisi adalah apa yang 

 
17Doni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49. 
18Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, Superavisi Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit Gava 

Media,2015), h.94. 
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dilakukan oleh petugas sekolah terhadap stafnya untuk memelihara atau mengubah 

pelaksanaan kegiatan disekolah yang langsung berpengaruh terhadap proses mengajar 

guru dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa.19 

Lebih luas lagi pandangan Baharuddin mengemukakan supervisi adalah 

pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat 

meningkatkan mutu dan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar 

yang baik.20 

Pada penelitian ini Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah pemberian 

bantuan, layanan, bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh kepala sekolah 

kepada guru di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang bertujuan agar dapat 

mengembangkan kompetensi pedagogis dan profesionalisme guru sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Adapun indikatornya yaitu perencanaan program, 

pelaksanaan supervisi dan tindak lanjut hasil supervisi. 

3. Mutu Pendidikan (Y) 

Mutu Pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayakan 

sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar secara efektif dan 

efisien. Mutu Pendidikan dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan 

keseluruhan upaya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, baik berkenaan 

dengan mutu input, proses, maupun output. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu 

mencakup input, proses, dan output pendidikan.21  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

 
19Piet A. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, Supervisi Pendidikan dalam Rangka Inservice 

Education (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 56. 
20Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 102. 
21Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, Mutu Pendidikan, h. 21. 
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Peningkatan Mutu Pendidikan adalah mengarah kepada upaya dan proses kepala 

sekolah sebagai leader/pemimpin dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan efisien. Indikatornya adalah peningkatan profesionalisme guru, peningkatan sarana 

dan prasarana, dan peningkatan prestasi siswa.  

D. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Rindy Antika dengan judul Pengaruh Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 8 Pekanbaru dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMP Negeri 8 

Pekanbaru Hasil penelitian yang dilakukan Rindy Antika supervisi akademik terhadap 

Mutu Pendidikan dan tidak menyinggung terkait  kompetensi manajerial kepala 

sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rastina dengan judul “Pengaruh supervisi 

akademik dan kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD 

Gugus 1 Kec. Palu Barat Kota Palu dengan kesimpulan Kompetensi Manajerial Kepala 

Sekolah sedang, kompetensi supervisi kepala sekolah sedang, kinerja guru di SD gugus 

1 Kec. Palu Barat Kota Palu sedang. Hasil penelitian di atas lebih menekankan pada 

pengaruh supervisi akademik dan kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap 

kinerja guru, tidak membahas tentang peningkatan mutu pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhtar dengan judul Kemampuan 

Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dengan 

kesimpulan Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 
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Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus sudah baik, Mutu Pembelajaran di 

Madrasah MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus masih 

kurang baik, hasil penelitian tersebut tidak membahas terkait dengan kompetensi 

manajerial kepala sekolah. 

Berdasarkan dari uraian dari penelitian-penelitian terdahulu di atas 

mendeskripsikan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan satu sama lain dari 

beberapa variabel, baik itu kompetensi manajerial kepala sekolah, supervisi akademik, 

dan peningkatan mutu pendidikan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan gambaran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 

b. Untuk menjelaskan pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 

c. Untuk menjelaskan Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

d. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

e. Untuk menguji pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

f. Untuk menguji pengaruh kompetensi manajerial dan Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah secara bersama-sama terhadap Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: Penelitian 

diharapkan memberikan kontribusi bagi kepala sekolah sebagai panduan tambahan 

untuk meningkatkan kompetensi dalam memimpin Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar. 

Bagi Peneliti, penelitian ini sangat berguna untuk membekali peneliti ke jenjang 

berikutnya baik dalam pengabdian di sekolah sebagai guru atau bahkan kepala sekolah 

dan sekaligus penelitian ini merupakan proses untuk terus membekali diri dengan ilmu 

keterampilan memimpin minimal untuk diri sendiri. 

Dari sudut ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi siapa saja yang peduli akan dunia pendidikan terlebih khusus kepada kepala 

sekolah selaku pemimpin di lembaganya masing-masing. 

Bagi almamater tercinta Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, semoga penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kondisi 

yang nyata/real akan kepemimpinan Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak pada sebuah tugas/pekerjaan. Kompetensi juga merujuk pada kecakapan 

seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab yang diamanatkan kepadanya 

dengan hasil baik, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kompetensi merupakan semua pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap dasar yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih 

dan dilaksanakan setiap waktu. Spesifikasi kemampuan tersebut di atas dimaksudkan 

agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas secara baik dan berkualitas. Dengan 

demikian, kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau 

berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan 

pengangkatan potensi suberdaya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya.22 

 
22A. R. Djailani, "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Pada SD Negeri Lamklat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Administrasi 
Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah 4.1 (2016), h. 49. 
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Kompetensi manajerial berasal dari dua kata yaitu, kompetensi yang berarti 

kemampuan, keahlian dan keterampilan. Manajerial yang berarti mengatur, 

merencanakan, mengorganisasikan dan mengembangkan. Sedangkan, kepala sekolah 

tersusun dari dua kata, yaitu Kepala dan Sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua 

atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sekolah merupakan suatu 

lembaga tempat bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal. 

Secara sederhana, Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dapat didefinisikan sebagai 

tenaga fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah 

yang memiliki kemampuan untuk mengatur, merencanakan, mengembangkan, 

mengorganisasikan dan mengawasi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan 

proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien.23 Kompetensi Manajerial ialah salah 

satu unsur kemampuan seorang pemimpin/leader dari sebuah organisasi yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, tanpa adanya kompetensi manajerial, dipastikan bahwa organisasi tidak 

akan berhasil mencapai tujuannya.  Sedangkan Manajer adalah orang yang memimpin 

manajemen. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.  

 
23Doni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 50. 
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Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam Penelitian perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan; mengelola 

perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi  pembelajaran yang efektif, 

menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran 

peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru; mengelola tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan, mengelola peserta didik dan pengembangan kurikulum, 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, melakukan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan 

prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya.24 

Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kegiatan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi.25 Perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lain meskipun pelaksanaannya dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. 

Apabila keterpaduan proses kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka 

keterpaduan proses kegiatan tersebut menjadi suatu siklus proses kegiatan yang dapat 

menunjang perkembangan dan peningkatan kualitas kerja.26 

Kompetensi manajerial adalah kemampuan kepala sekolah dalam 

mengorganisasi dan mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, efisien. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki 

 
24Doni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, h. 51. 
25Rahmahwati Sidh, "Peranan Brainware dalam Sistem Informasi Manajemen." Jurnal 

Computech & Bisnis 7.1 (2013): 19-29. 
26Hendyat Sutopo. Manajemen Pendidikan. (Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Malang, 2001) h. 34. 
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keterampilan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia di 

sekolahnya, sehingga mereka benar-benar dapat diberdayakan dan memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Untuk menjadi seorang 

pemimpin sekolah, seseorang harus memiliki keterampilan manajemen yang baik 

dalam memimpin, terutama merencanakan, mengarahkan, dan memotivasi orang atau 

bawahannya untuk mencapai tujuan yang tepat.27 

Islam juga mewajibkan segala sesuatu dilakukan dengan rapi, benar, tertib, dan 

teratur. Prosesnya harus diikuti dengan benar dan tidak boleh dilakukan sembarangan. 

Mulai dari urusan yang paling kecil seperti mengurus urusan rumah tangga hingga 

urusan yang paling besar seperti mengurus urusan suatu negara. Semua ini memerlukan 

pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam kerangka manajemen agar tujuan yang 

ingin dicapai dapat tercapai dan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.28 

Adapun penjelasan mengenai unsur atau fungsi/kegiatan manajerial yang perlu 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning) 

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara 

matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.29 Di dalam perencanaan ini dirumuskan dan 

ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, 

 
27Hermansyah, Muljono Damopolii, Sitti Syamsudduha, The Leadership Management Of 

School Principals in Improving Spiritual Intelligence Of Students at SMK YP-PGRI I Makassar, JICSA: 
Journal of Islamic Civilization in Southest Asia, 10 (1), 2021. h. 62.  

28Hermansyah, Muljono Damopolii, Sitti Syamsudduha, The Leadership Management Of 
School Principals in Improving Spiritual Intelligence Of Students at SMK YP-PGRI I Makassar, JICSA: 
Journal of Islamic Civilization in Southest Asia, 10 (1), 2021. h. 64.  

29A.W. Widjaya. Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987).h. 
33. 
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mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang 

mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan 

rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kepala sekolah sebagai top management 

di madrasah mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang 

program pembelajaran dan kurikulum, guru dan kepegawaian, kesiswaan, keuangan 

maupun perlengkapan.30 

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang 

dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan pendidikan secara 

keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan meliputi 

beberapa aspek, di antaranya apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, 

kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, apa saja yang 

dibutuhkan agar tercapai tujuan dengan maksimal. Proses suatu perencanaan dimulai 

dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen 

yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut.  Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk 

membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang 

antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.31 

Charles H Jr Bishop yang dikutip oleh Ahmad Thaib Raya dalam “Pengantar 

Ahli” di buku Baharuddin dan Umiarso yang mengatakan bahwa: 

 
30Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2000).h. 107. 
31 A. R. Djailani, "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Pada SD Negeri Lamklat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Administrasi 
Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah 4.1 (2016), h. 50. 
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Pimpinan pada tingkat puncak memfasilitasi kemampuan untuk perubahan dalam 
tingkatan mendukung serta mengembangkan kemampuan untuk perubahan. Jadi 
sebuah langkah yang urgen untuk melaksanakan perubahan ialah memperkuat 
perilaku inovatif kepada anggota, kelompok dan organisasi. Pada tatanan 
esensialnya, Leadership is capability of persuading others to work together 
undertheir direction as a team to accomplish certain designated objectives 
(Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain untuk bekerja sama 
sebagai tim untuk mencapai tujuan tertentu yang ditunjuk).32 

Indikator ini merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang efektif dan secara 

berkesinambungan mengupayakan untuk saling menghargai, menjalin kebersamaan, 

rasa nyaman, terbuka dan memiliki pengetahuan tentang perilaku seorang bawahan, 

sehingga tercipta iklim dan budaya sekolah yang baik. 

Ini sepaham dengan pendapat Ginnet Hughes and Curphy, yang dikutip oleh 

Ahmad Thib Raya adalah: 

Seorang pemimpin hendaknya memiliki kecerdasan yang tinggi dalam 
meresponss lingkungannya, sebab seorang pemimpin tidak berdiri sendiri dalam 
memimpin sebuah organisasi, tetapi ia terkait dengan faktor yang lain, yakni 
situasi (situation) termasuk di dalam tugasnya, tekanan, lingkungan, dan lain 
sebagainya serta pengikut (followers) yang di dalamnya terdapat norma-norma, 
nilai-nilai, keterpaduan dan lain-lainnya.33 

Keberhasilan serta kelancaran suatu proses kegiatan agar dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan secara efektif dan efisien pasti ditentukan adanya perencanaan. 

Perencanaan ini adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam 

atau akan melakukan pekerjaan.34 Ini disebabkan perencana secara keseluruhan tidak 

dapat dilepaskan dari fungsi lainnya dan perannya yang dirasa sangat penting. kepala 

sekolah merupakan faktor kunci kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kualitas 

 
32Baharuddin & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Antara Teori &Praktik (Cet. 1; 

Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), h. 14. 
33Baharuddin & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Antara Teori & Praktik, h. 14. 
34Ikhwan, Afiful. "Sistem kepemimpinan islami: instrumen inti pengambil keputusan pada 

lembaga pendidikan islam." Istawa: Jurnal Pendidikan Islam 3.2 (2019), h. 111-154. 
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kerja guru.35 Perencanaan ini ditentukan cara matang dan cerdas apa yang akan 

dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan, perencanaan juga 

merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi pembuatan 

dimasa depan.36 

Penelitian perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan kepala sekolah harus 

memperhatikan berbagai hal, yakni: Kepala sekolah harusnya dapat mengembangkan 

rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/RKM) dengan program lainnya berdasarkan 

data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), kepala 

sekolah dapat merumuskan visi-misi sebagai arah pengembangan program rencana 

kerja sekolah/madrasah (RKS/RKM) dan program lainnya, kepala sekolah harus dapat 

pula melengkapi program dengan rencana evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian 

program dan tak lupa kepala sekolah harus dapat menciptakan budaya dan iklim 

sekolah yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan 

tindakan awal dalam proses manajemen. Perencanaan adalah proses menentukan 

tujuan dan menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan dan menetapkan cara 

terbaik untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah proses menentukan apa yang 

seharusnya dicapai dan bagaimana mencapainya. Dengan adanya perencanaan akan 

dapat mengarahkan, mengurangi pengaruh lingkungan, mempengaruh tumpang tindih, 

serta merancang standar untuk memudahkan pengawasan. 

 
35Diding Nurdin, "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Membangun Iklim Sekolah 

dan Kepuasaan Guru di Sekolah Dasar." Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan 24.1 
(2017) h. 45-56. 

36Yusmiar, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Cet. 1; 
Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 26-27. 
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2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu 

mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk 

mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan 

tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materiil 

yang diperlukan.37 Wujud dari pelaksanaan organizing ini adalah tampaknya kesatuan 

yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, 

sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.38 

George R Terry berpendapat dalam Nur Hamiyah dan Mohammad Djauhar 

bahwa: 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan 
yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara 
efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas 
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran 
tertentu.39 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala 

sekolah dalam mengelola tenaga pendidikan dan kependidikan yang tersedia di 

sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

memengaruhi dalam meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan. Kepala 

sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pembinaan 

tenaga kependidikan lainya. 

 
37 Fathor Rachman,. "Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perspektif Al-

Qur’an dan Hadith." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 1.2 (2015). h. 33. 
38Jawahir Tanthowi. Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an. Jakarta:Pustaka al-

Husna, 2000). h. 71. 
39Nur Hamiyah dan Mohammad Djauhar, Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah (Cet. 

1; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015), h. 8. 
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Kepala sekolah dalam pengorganisasian ini haruslah memperhatikan 

pengelolaan di bidang tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia (SDM) yang optimal, pengelolaan peserta didik dan pengelolaan 

pengembangan kurikulum. 

3. Pengawasan/evaluasi 

Pengawasan atau evaluasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat 

pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian apakah perlu 

diadakan perbaikan.  

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi 

dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. 

Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran 

informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu 

sistem pengajaran.40 

Pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan 

kerja sama  antara guru, kepala madrasah, konselor, supervisor,  dan petugas madrasah 

lainnya dalam institusi satuan pendidikan. Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu 

ditempuh dalam melaksanakan pengawasan, yaitu: 

a. Menetapkan alat ukur atau standar 

b. Mengadakan penilaian atau evaluasi 

c. Mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut. 

 
40 A. R. Djailani, "Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Pada SD Negeri Lamklat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Administrasi 
Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah 4.1 (2016), h. 53. 
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Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah 

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai proses dan hasil kegiatan dan 

sekaligus melakukan tindakan perbaikan.41 

Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah seorang guru yang memiliki 

tambahan tugas untuk membina dan memimpin anggotanya untuk mencapai tujuan. 

Agar seseorang layak menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah maka hendaknya 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.42  

Controlling atau pengawasan adalah merupakan bagian yang tak kalah penting 

di antara bagian-bagian yang ada, ini dikarenakan bagian ini merupakan proses 

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.43 

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien maka proses 

manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Apabila sekolah tidak 

didukung oleh proses manajemen yang baik boleh jadi hanya akan menghasilkan 

kekacauan lajunya organisasi, yang pada akhirnya tujuan pendidikan pun tidak akan 

tercapai sesuai yang dicita-citakan.44 Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu 

objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk 

 
41Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 106. 
42Helmawati, Meningkatkan Kinerja Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah Madrasah melalui 

Managerial Skills,  (Rineka cipta: Jakarta: 2014) h. 18. 
43St. Syamsudduha, Governance dalam Manajemen Pendidikan, (Samata-Gowa: Alauddin 

University Press, 2014), h. 104. 
44 Sista, Taufik Rizki. "Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan." Educan: Jurnal Pendidikan Islam 1.1 (2017). h. 23.  
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pengambilan keputusan. Tujuan penilaian adalah untuk mendeskripsikan kecakapan 

belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam 

berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan 

menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

Karena itulah kegiatan pendidikan di sekolah haruslah memiliki perencanaan 

dan pelaksanaan yang jelas dan riil, pengorganisasian/pengelolaan yang efektif dan 

efisien, pengerahan dan motivasi kepada seluruh personil sekolah untuk selalu dapat 

meningkatkan kualitas kinerjanya, pengawasan secara berkelanjutan. Penting sekali 

kepala sekolah memperhatikan dalam pengawasan ini adalah monitoring, evaluasi dan 

pelaporannya. 

B. Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Salah satu tugas kepala sekolah/madrasah adalah melaksanakan supervisi 

akademik. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan 

keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. Oleh sebab itu, setiap kepala 

sekolah/madrasah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang 

meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi 

supervisi akademik.45 

 
45Imam Purwanto, "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam proses Pembelajaran 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik Semester Satu tahun Pelajaran 2017/2018 di 
SMP Negeri 9 Mataram." Jurnal Ilmiah Mandala Education 5.1 (2019), h. 286-296. 
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Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.46 

supervisi akademik Kepala Sekolah mengacu pada sistem sekolah yang 

memiliki misi utama memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik, karena istilah 

supervisi akademik (“instructional supervision” atau “educational supervision”) 

merupakan istilah yang dimunculkan untuk mereformasi atau mereorientasi aktivitas 

ke pengawasan pendidikan kita yang dianggap lebih peduli pada penampilan fisik 

sekolah, pengelolaan dana, dan administrasi kepegawaian guru, bukan pada mutu 

proses dan hasil pembelajaran. 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah bagian dari supervisi pendidikan 

(educational supervision) yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, sehingga ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran.’ Supervisi Akademik Kepala Sekolah adalah bantuan profesional 

kepada guru, melalui siklus perencanaan yang sistematis, pengamatan yang cermat, 

dan umpan balik yang obyektif, sehingga dengan cara itu guru dapat menggunakan 

balikan tersebut untuk memperbaiki kinerja mengajarnya, program supervisi akademik 

Kepala Sekolah biasanya berisikan kegiatan yang akan dijalankan untuk memperbaiki 

kinerja mengajar guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Di dalam program supervisi akademik Kepala Sekolah tertuang 

berbagai usaha dan tindakan yang perlu dijalankan supaya pembelajaran menjadi lebih 

 
46Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, Supervisi Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 

2015), h. 84. 
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baik, sehingga akselerasi belajar peserta didik makin cepat dalam mengembangkan 

potensi dirinya, karena guru lebih mampu mengajar.47  

Supervisi merupakan kegiatan untuk membantu guru dalam mengelola 

pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik didesain agar 

dapat memengaruhi perilaku guru secara langsung dalam proses pengelolaan 

pembelajaran.48 Menurut Supardi mengartikan supervisi sebagai pelayanan  untuk 

membantu, mendorong, membimbing, dan membina, guru-guru agar mampu 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas 

pembelajaran.49 

Lebih lanjut, supervisi akademik adalah supervisi menitik beratkan pengamatan 

pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam 

proses belajar.50 

Adapun definisi lain dalam buku Dictionary of Education Good Carter, yaitu 

bahwa: supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-

guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk 

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta 

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi 

 
47Yeti Suhayati, Iis "Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Budaya Sekolah Dan Kinerja 

Mengajar Guru." Jurnal Administrasi Pendidikan 17.1 (2013). h.  90. 
48Barnawi & Mohammad Arifin, Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah ( Yogyakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2014), h. 41 
49Leniwati dan Yasir Arafat, Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk 

Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, 
No. 1, h. 108. (diakses Oktober 2020). 

50Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 5. 
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pengajaran.51 Untuk melaksanakan  supervisi ini, kepala sekolah  harus  memiliki  3  

kompetensi  supervisi akademik, yaitu 1) merencanakan program supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; 2) melaksanakan supervisi  akademik 

terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi  yang  tepat; dan 

3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007).52 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi 

adalah suatu kegiatan bantuan profesional yang berupa pemberian dorongan, 

bimbingan, dan arahan dari supervisor kepada guru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Pada hakikatnya peran kepala sekolah harus mempunyai kapabilitas dalam 

merencanakan program dalam menyupervisi akademik tenaga kependidikan dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam perencanaan ini hendaklah kepala sekolah 

merancang program supervisi, merumuskan dimana dalam rumusannya harus jelas 

tujuan dan prosedurnya kemudian menyusun programnya barulah kemudian 

merencanakan program tersebut.53 Saat kepala sekolah merencanakan supervisi 

hendaklah memperhatikan bahwa supervisi terdiri dari 3 tahapan yaitu: 

 

 
51Piet A. Sahertian, Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), h. 17. 
52Leniwati dan Yasir Arafat, Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk 

Meningkatkan Kinerja Guru. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, 
No. 1, h. 108. (diakses Oktober 2020). 

53 A. Suradi, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama 
Islam Di Sekolah Dasar Negeri 79 Kota Bengkulu." Jurnal Pendidikan Dasar Islam 5.1 (2018), h. 13-
29. 
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1. Tahap Persiapan (Supervisi Administrasi) 

Tahap persiapan ini bertujuan untuk mengecek seluruh perlengkapan 

administrasi seorang guru sebelum mengajar, poin yang harus ada seperti prota, 

prosem, kalender pendidikan dan sebagainya. 

Pada tahap administrasi ini umumnya dilakukan pada bulan pertama tahun 

ajaran baru atau semester genap hingga pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester). 

Keseluruhan perangkat tersebut harus terpenuhi. Guru hanya memindahkan saja, lain 

halnya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), walaupun telah ada dalam 

buku pegangan guru tetap guru membuat RPP dan mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan 

sekolahnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang ada di buku pegangan 

guru bersifat umum. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang ada pada buku 

pegangan guru hanya sebagai acuan dalam pembuatan RPP. 

2. Pelaksanaan Supervisi 

Setelah itu kepala sekolah melaksanakan program supervisinya secara bertahap 

dan tersistematis. Pelaksanaan supervisi ini perlu tahapan-tahapan yang wajib 

diketahui oleh guru dan telah disampaikan kepada guru, dalam pengaplikasiannya 

kepala sekolah mengobservasi hingga menilai guru. Setelah menilai kepala sekolah 

menyimpulkan hasil penilaiannya.54 Kepala supervisi pada awalnya akan mengadakan 

pengamatan dan pemantauan secara umum yang berlaku untuk semua guru dan kelas 

yang ada. Tujuan dari pada kunjungan kelas menurut Arifuddin Siraj adalah untuk 

mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat 

 
54Fatimah Assegaf, "Model Kepemimpinan Transformasional dan Kontribusinya terhadap 

Proses Decision Making dan Peningkatan Kinerja Guru di MA Ar-Ridlo Pekuncen Kabupaten 
Banyumas." Jurnal Kependidikan 8.1 (2020): h. 29-41. 
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didaktis atau ada kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran yang  perlu 

diberikan pertolongan dalam pemecahan masalahnya.55 

Seorang kepala sekolah sebagai supervisor bukan untuk mencari celah 

kesalahan guru di lapangan akan tetapi memberikan perbaikan dan saran yang 

konstruktif kepada guru yang dianggap perlu untuk revisi. Demikian pula dalam 

kunjungan ini supervisor diharapkan memberikan perubahan baik dalam bentuk saran 

atau kritikan yang bersifat konstruktif agar ada perubahan yang progresif pada 

kunjungan tersebut. 

Supervisi dilakukan secara langsung secara tatap muka  antara kepala sekolah 

dengan guru, adapun salah satunya adalah berkunjung ke kelas dimana guru sedang/ 

akan mengajar, adapun macam-macam kunjungan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kunjungan dengan Tanpa Memberi Tahu 

Maksud kunjungan ini adalah tidak memberikan informasi sebelumnya atau 

kata lain tiba-tiba. Ini bertujuan agar supervisor mengetahui keadaan yang 

sesungguhnya, bagi guru kunjungan tiba-tiba ini adalah merupakan latihan dalam 

melaksanakan tugas mengajar guru selalu siap.56 

Adapun kelemahannya adalah kadang guru belum melakukan persiapan yang 

memadai sehingga kebingungan dengan supervisor datang tiba-tiba, guru yang tidak 

siap akan merasa takut dengan segala kekurangannya dan akan dinilai sedangkan yang 

selalu siap akan senang akan kunjungan ini. Supervisor akan menemukan hal-hal yang 

 
55Arifuddin Siraj, Supervisi Akademik (Cet.1; Samata Gowa, Alauddin University Press, 2014), 

h. 45. 
56Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, h. 46 
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tak terduga bila mengadakan kunjungan tanpa informasi dengan kata lain supervisor 

akan menemukan hal-hal yang fakta tidak dibuat-buat. 

b. Kunjungan dengan Memberitahukan Terlebih Dahulu 

Sama halnya tamu yang akan berkunjung ke rumah bila tamu itu 

memberitahukan kunjungan maka penghuni rumah akan bersiap-siap dengan segala hal 

sesuai dengan kemampuannya, demikian juga dengan supervisor. Bila supervisor 

menginformasikan kunjungannya kepada guru yang dituju maka guru yang akan 

dikunjungi akan bersiap-siap dengan segalanya. 

Kelebihan kunjungan ini adalah ada pembagian waktu yang merata bagi 

pelaksanaan supervisi terhadap semua guru yang memerlukan, sedangkan 

kelemahannya adalah ada kemungkinan guru akan secara maksimal akan mengatur 

aksinya di dalam kelas (sandiwara kelas).57 

c. Kunjungan atas Undangan Guru 

Kunjungan ini ide awalnya adalah guru itu sendiri dimana guru mengundang 

supervisor datang ke kelas untuk melihatnya mengajar, akan tetapi kunjungan ini 

sangat dan hampir tidak pernah guru melakukannya. Ini dikarenakan sangat jarang guru 

menghendaki pimpinannya melihat suasana waktu ia melaksanakan tugas mengajar.58 

3. Tindak Lanjut Hasil Supervisi 

Setelah menyimpulkan kepala sekolah akan menindaklanjuti apa yang 

ditemukan di lapangan. Saat menindaklanjuti seharusnya kepala sekolah 

mengonfirmasi kepada guru yang telah dinilai tersebut untuk langkah-langkah 

 
57Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, h. 47. 
58Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, h. 47. 
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perbaikan berikutnya.59 Tujuan dari pada supervisi itu sendiri adalah 

memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik.60 Usaha belajar dan 

mengajar yang menginginkan perbaikan dan perbaikan yang lebih baik agar tujuan 

akhir dari pendidik tercapai.61 

Pada saat supervisor menemukan masalah di lapangan perlulah dia melakukan 

tindaklanjut dalam menangani masalah tersebut. Kepala sekolah harus memahami 

bahwa teknik-teknik supervisi dalam menindak lanjuti masalah ada 2 yaitu, teknik 

secara individu dan secara kelompok. 

Teknik individu pada umumnya dilakukan apabila masalah yang dihadapi 

hanya 1 atau 2 orang saja, berbeda lagi bila masalah yang dihadapi itu hampir 

umumnya dihadapi oleh tenaga pendidik di sekolah maka kepala sekolah mengadakan 

teknik kelompok. 

Akan tetapi bila kepala sekolah menemukan masalah 1 atau 2 orang saja maka, 

kepala sekolah dapat melakukan bimbingan dengan cara: 

a. Tutor Sebaya (Teman Sejawat) 

Dalam menangani masalah, kepala sekolah harus melalui tahapan-tahapan 

dalam menyelesaikannya. Tenaga pendidik diberi kesempatan untuk memperbaiki apa 

kekurangan berdasarkan masukan dan saran dari kepala sekolah. 

 
59Damayanti, Rina, And Elly Jumiyati. "Peranan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di Era Masyarakat 5.0." Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas 
PGRI Palembang. 2020. 

60Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, h. 40. 
61Rozaili Anwar, "Perbandingan Studi Profesionalisme Terhadap Kinerja Guru Yang Belum 

Sertifikasi Dan Guru Yang Sudah Sertifikasi." Jurnal Real Riset 2.3 (2020). h. 45. 
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Kepala sekolah akan menunjuk satu guru senior atau dianggap mampu 

membantu di lingkungan sekolah untuk membimbing tenaga pendidik yang diberi 

kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Inilah yang disebut dengan tutor 

sebaya. Tenaga pendidik akan merasa dihargai dan tidak malu bila dibimbing oleh 

teman sejawatnya. Kepala sekolah dalam menunjuk tutor sebaya haruslah 

memperhatikan hal-hal yang penting yaitu; 

1) Tenaga pendidik yang ditunjuk sebagai tutor adalah benar-benar dianggap 

mampu membimbing dan memiliki kedekatan emosi dengan tenaga pendidik 

yang sedang dibimbing. 

2) Tenaga pendidik yang ditunjuk sebagai tutor adalah tenaga pendidik yang 

memiliki dedikasi yang tinggi dan dapat dijadikan contoh di antara teman sejawat 

yang lainnya. 

b. Kepala Sekolah 

Bila tutor sebaya dianggap belum membuahkan hasil yang diinginkan, maka 

kepala sekolah secara bijaksana harusnya dapat melakukan bimbingan secara langsung 

yang biasa juga disebut individual conference. Ini dilakukan antar kepala sekolah 

dengan tenaga pendidik. Adapun yang dibicarakan adalah langkah-langkah untuk 

memecahkan masalah-masalah pribadi yang ada hubungannya dengan jabatan 

mengajar. Pendekatan ini disebut juga pendekatan direktif, yaitu cara pendekatan 

terhadap masalah yang bersifat langsung.62 Kepala sekolah akan berhadapan secara 

tatap muka  dengan tenaga pendidik yang bermasalah, sehingga sudah tentu pengaruh 

 
62Piet A. Sahertian, Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, h. 46. 
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perilaku supervisor lebih dominan. Kepala sekolah akan memberikan penguatan 

(reinforcement) atau hukuman (punishment). 

C. Mutu Pendidikan 

Istilah mutu dipahami secara beragam oleh berbagai pihak, misalnya Sallis yang 

dikutip oleh  Yanti Sri Danarwati, menjelaskan bahwa mutu harus dipandang dengan 

konsep yang relatif, tidak absolut. Konsep mutu dalam dimensi yang relatif dapat 

dipahami dalam dua perspektif, yakni: (1) memenuhi spesifikasi, (2) memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh konsumen. Konsep perspektif yang pertama 

lebih berorientasi kepada standar yang ditentukan produsen, sedangkan dalam 

perspektif yang kedua menekankan kesesuaian antara produk dengan kebutuhan dan 

persyaratan konsumen. Sejumlah pakar manajemen pendidikan melihat bahwa mutu 

suatu produk atau jasa pada akhirnya akan dinilai oleh konsumen.63 

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup 

input, proses dan output pendidikan, Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus 

tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud 

berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi perekrutan sumber daya manusia, 

mahasiswa, dan sarana prasarana belajar.64 

 
63Yanti Sri Danarwati SS, "Manajemen pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan." Jurnal Mimbar Bumi Bengawan 6.13 (2013). h. 10.  
64Yanti Sri Danarwati SS, "Manajemen pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan." Jurnal Mimbar Bumi Bengawan  6.13 (2013). h. 12. 
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Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan 

masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya bahkan 

sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang dalam 

mengatasi persoalan hidup.65 Mutu Pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan 

pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada 

yang melihat Mutu Pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang 

ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. 

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. 

“Pada proses pendidikan, Mutu Pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, 

sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun 

pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam 

kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan 

umum, rapor, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti dibidang olahraga, seni 

atau keterampilan”.66 

Dikatakan pula bahwa dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu 

pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya. Berikut penjelasannya: 

1. Mutu masukan dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya masukan sumber 

daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf, dan siswa. Memenuhi 

atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, 

kurikulum, sarana prasarana, dan lain-lain. Memenuhi atau tidaknya perangkat 

 
65 Ismail, Zaenab Hanim, dan Yudo Dwiyono. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan Di Sd Negeri Kongbeng, Kutim." Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan 
(Jimpian) 1.1 (2021), h. 16-20. 

 
66Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan, (Jakarta: PT Pena Citrasatria, 

2008), h. 21. 
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lunak pendidikan, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja. Mutu 

masukan yang berupa harapan, seperti visi, motivasi, ketekunan serta cita-cita. 

2. Mutu proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan 

banyak jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu 

bagi siswa. seperti, kesehatan, kedisiplinan, kepuasan, keakraban, dan lain-lain. 

3. Mutu keluaran, yakni hasil pendidikan dipandang bermutu jika  mampu 

melahirkan keunggulan akademik (nilai) dan ekstrakurikuler (aneka jenis 

keterampilan) pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang 

pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.67 

Masalah Mutu Pendidikan merupakan salah satu isu dalam pendidikan, 

terutama berkaitan dengan rendahnya Mutu Pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.68 Menyadari hal 

tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan mutu kompetensi guru, 

pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 

serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Meskipun demikian, berbagai indikator 

Mutu Pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai upaya tersebut belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Kondisi tersebut diperparah lagi oleh krisis 

ekonomi yang berkepanjangan, dan telah memperburuk berbagai bidang kehidupan 

termasuk menurunnya mutu pendidikan.69 

 
67Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (dari unit birokrasi ke lembaga akademik), 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53. 
68Suryana S, "Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan 

Pendidikan." Edukasi 14.1 (2020). h. 28. 
69Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 104. 
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Dari kondisi Mutu Pendidikan di atas maka tidak hanya pemerintah saja yang 

melakukan upaya dalam perbaikan mutu pendidikan, tetapi kepala sekolah sebagai 

faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap Mutu Pendidikan dituntut memiliki 

kreativitas, mampu memimpin dan mengelola pelaksanaan program belajar mengajar, 

juga untuk turut serta dalam melakukan upaya perbaikan meningkatkan mutu 

pendidikan. Berikut upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.70  

1. Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Seorang guru harus memiliki keprofesionalan di dalam mengajar, karena suatu 

pekerjaan akan lebih efektif jika dikerjakan oleh orang yang berkompeten di dalamnya. 

Apalagi profesi sebagai seorang guru yang bertugas untuk mendidik seseorang manusia 

atau siswa di sekolah.  

Betapa tidak kemampuan guru dalam menjalakan tupoksinya sebagai insan 

yang kompleks memang sangat berat, disisi lain guru sebagai orang tua di rumah, tokoh 

dalam masyarakat dan juga disekolah harus mampu sebagai teladan yang bisa digugu 

dan ditiru, selain hal itu guru harus mampu secara kompetensi sebagai pengajar 

profesional, mengusai teori pendidikan, metode, strategi, media, variasi dan segala hal 

yang terkait dengan pembinaan pembimbingan dan pengajaran dalam rana 

profesionalnya. Di dalam penelitiannya, pertama kepala sekolah menciptakan suatu 

aturan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Salah satunya adalah 

semua guru harus disiplin. Menurut Makawimbang guru yang profesional adalah yang 

memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketakwaan, 

 
70Rosita, R. Usaha Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. eJournal. h. 

17. Diakses Oktober 2020. 
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disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas, kemampuan manajerial, 

terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional.71 dalam memahami potensi peserta 

didik serta memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, 

perhatian kepala sekolah terhadap kedisiplinan warga sekolah perlu diterapkan. 

Adanya aturan yang diterapkan kepala sekolah bagi semua guru harus datang 

tepat waktu dan jika tidak bisa mengajar harus izin terlebih dahulu, menunjukkan 

bahwa kepala sekolah memiliki sikap kepemimpinan yang baik sebagai seorang 

manajer yang memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Adapun sikap disiplin 

dapat mendorong guru untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah 

sehingga Mutu Pendidikan dapat meningkat.  

Kedua, usaha kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru yaitu 

dengan melibatkan guru dalam berbagai kegiatan baik di luar maupun di dalam 

sekolah. Dalam kegiatan tersebut, setiap guru ditempatkan pada posisi yang sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini diperkuat pendapat Mulyasa 

mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai manajer harus memberikan kesempatan 

kepada tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah. Dengan adanya berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, para 

guru bisa dengan aktif mengembangkan keprofesionalannya.72 

Ketiga, kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap kondisi. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin adalah mengetahui keadaan/kondisi guru dalam latar 

belakang kehidupan lingkungan dan sosial ekonominya, hal ini penting untuk tindakan 

kepemimpinannya. Maka usaha kepala sekolah dengan melakukan pemantauan 

 
71Makawimbang, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan.(Bandung: Alfabeta, 2011) h. 

45. 
72Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 106. 
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terhadap guru sesuai dengan tugasnya sebagai pemimpin di sekolah, yaitu 

memperhatikan guru dan membimbingnya agar mampu menjadi guru profesional. 

Keempat, kepala sekolah memberikan motivasi. Pemberian motivasi dilakukan 

dengan cara memberi penghargaan kepada setiap guru yang berprestasi. Sedangkan 

guru yang melanggar aturan dan kode etik akan diberikan sanksi. Sejalan dengan hal 

tersebut Mulyasa dan Rosita berpendapat bahwa pengembangan guru merupakan 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer personalia 

pendidikan. Salah satu fungsi personalia yang harus dilakukan kepala sekolah adalah 

memotivasi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam penelitiannya, Rosita 

berpendapat bahwa usaha kepala sekolah dengan meningkatkan motivasi kerja guru 

dengan memberi penghargaan bagi guru yang berprestasi dan sanksi bagi yang 

melanggar aturan adalah salah satu strategi yang dapat menambah inisiatif guru, 

kreativitas, dan semangat berkompetensi para guru dan dengan melihat usaha kepala 

sekolah tersebut maka kepala sekolah memiliki rasa tanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya sebagai manajer pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan upaya kepala sekolah dalam mening-

katkan Mutu Pendidikan dengan melihat berbagai kompetensi yang dimiliki guru dan 

mengembangkan profesionalisme guru dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

2.  Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Fasilitas merupakan sarana penunjang keberhasilan sebuah lembaga 

pendidikan. Ketika sarana dan prasarana lengkap, proses belajar mengajar akan 

berlangsung dengan efektif dan efisien. Ruang belajar yang nyaman akan menjadikan 
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proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan ruang belajar yang sempit 

akan menjadikan proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman dan siswa tidak bisa 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.73 

Berdasarkan pengamatan Rosita mengungkapkan bahwa sekolah yang diteliti 

memiliki sarana belajar dan gedung sekolah yang strategis, bersih dan nyaman yang 

digunakan sebagai tempat belajar, selain itu melakukan pembenahan sarana, yaitu 

gedung sekolah. Pernyataan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kepala sekolah 

sebagai pemimpin karena pembenahan sarana dan prasarana pendidikan yang 

dilakukan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah 

juga menjalankan perannya sebagai wirausahawan. Oleh karena itu kepala sekolah 

berinovasi dan perlu mencari peluang dari banyak sumber untuk mengumpulkan dana 

dalam meningkatkan sarana dan prasarana, yaitu melakukan kerja sama dengan 

lembaga/instansi lain dalam pengadaan sarana dan prasarana.74 

Berdasarkan hal tersebut, semua warga sekolah perlu untuk memelihara dan 

merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karena sarana dan prasarana adalah 

faktor pemandu pelaksanaan proses pembelajaran, pengajaran, dan penilaian untuk 

membantu siswa mencapai mutu pendidikan yang di harapkan. 

3. Meningkatkan Prestasi Siswa 

Kepala sekolah memiliki harapan yang tinggi terkait prestasi peserta didiknya. 

Untuk itu kepala sekolah berusaha untuk meningkatkan prestasi siswa. Dalam 

 
73Megasari, Rika. "Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi." Jurnal Bahana Manajemen 
Pendidikan 2.1 (2020): 636. 

74Rosita, R. Usaha Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. eJournal. h. 
20. Diakses Oktober 2020. 
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penelitian Rosita menyatakan bahwa pengadaan bimbingan belajar bagi siswa ketika 

menghadapi Ujian Nasional merupakan cara yang tepat bagi kepala sekolah untuk 

meningkatkan prestasi akademik siswa.75 Sejalan dengan pendapat Hasbi dalam jurnal 

Rosita bahwa kompetensi lulusan yang tinggi berdasarkan hasil ujian nasional banyak 

yang diterima di sekolah favorit merupakan salah satu faktor peningkatan mutu 

pendidikan.76 

D. Kerangka Pikir 

Mutu pendidikan yang meliputi profesionalisme guru sarana dan prasarana 

prestasi siswa adalah variabel dependen, sebagai variabel yang terpengaruh oleh oleh 

dua variabel yaitu kompetensi manajerial dan supervisi akademik. Ketika mutu 

pendidikan dalam pantauan peneliti memiliki masalah dan setelah diuraikan maka 

diperoleh sumber bahwa terjadi persoalan pada berbagai aspek termasuk salah satunya 

ialah tentang kompetensi kepala sekolah. 

Pengaruh kompetensi manajerial sekaligus pelaksana serta supervisi sangat 

berpengaruh pada peningkatan Mutu Pendidikan serta terciptanya budaya dan iklim 

sekolah. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kompetensi manajerial dan supervisi 

kepala sekolah terhadap peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI, Standar Kepala Sekolah/Madrasah No. 13 Tahun 

2007, sedangkan untuk Mutu Pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah republik 

Indonesia tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib 

 
75Wahyudin Nu Nasution, "Kepemimpinan pendidikan di sekolah." Jurnal Tarbiyah 22.1 

(2016). h. 66.  
76Rosita, R. Usaha Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. eJournal. h. 

20. Diakses Oktober 2020. 
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melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Adanya pengaruh secara bersama-sama kompetensi manajerial kepala sekolah 

dan kompetensi supervisi akademik terhadap peningkatan mutu pendidikan. Untuk 

melihat alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini, pengaruh kompetensi 

manajerial dan supervisi akademik kepala sekolah terhadap peningkatan Mutu 

Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka.77 Penelitian 

ini terdiri dari tiga variabel yaitu Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah (variabel X1), 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah (variabel X2), dan Peningkatan Mutu Pendidikan 

(variabel Y), kemudian yang akan diteliti adalah pengaruh antara variabel tersebut 

sehingga jenis penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif. 

Jenis penelitian ini menggunakan  metode ex-post facto. Definisi ex-post facto 

adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. 

Penelitian ini juga biasa disebut dengan sesudah kejadian, atau disebut juga dengan 

after the fact dan ada pula peneliti yang menyebutnya dengan retrospective study atau 

study penelusuran kembali.78 Pada penelitian ini variabel bebas (independent variabel) 

yakni kemampuan manajerial dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah sedangkan 

variabel terikat (dependent variabel) yaitu peningkatan mutu pendidikan, untuk 

kemudian dihubungkan sebagai penelitian pengaruh  atau diprediksikan jika variabel 

bebas mempunyai pengaruh tertentu dengan variabel terikat.79 

Penelitian ex-post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis, dimana 

ilmuan tidak mengendalikan variabel  bebas secara langsung karena eksistensi variabel  

 
77Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2009), h. 7. 

78Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan  dan  Sosial (Cet. I, Makassar: Alauddin 
Unversity Press. 2013) h. 79. 

79Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. V; Bandung : Alfabeta, 2008 ), h. 3.  
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tersebut telah terjadi, karena pada dasarnya variabel  tersebut tidak dapat dimanipulasi. 

Kesimpulan tentang adanya hubungan antar variabel tersebut dibuat berdasarkan 

perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan terikat, tanpa intervensi langsung.80 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan penyebab yang memungkinkan 

perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, 

perilaku, gejala, fenomena atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel 

bebas secara keseluruhan sudah terjadi menjelaskan atau menemukan bagaimana 

variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan atau berpengaruh. 

Permasalahan tersebut diuji untuk mengetahui penerimaan atau penolakannya 

berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.81  

Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk skor kompetensi manajerial 

kepala sekolah, Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Mutu Pendidikan di dalam 

bentuk angka-angka yang sifatnya kuantitatif, Lokasi penelitian yang dipilih dalam 

penelitian ini yaitu Kuttab Imam Malik Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelas-

kan perspektif dalam membahas objek penelitian, karena latar belakang Peneliti dari 

Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. 

Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam 

tujuan penelitian. 

 
80Ezmir, Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif, (Cet. VIII, Jakarta: 

Rajawali Press 2014) h. 119. 

81Ezmir, Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif, h. 120. 
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Pendekatan penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang 

memandang setiap realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 

konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab  akibat. Karena itu, 

sebelum dilakukan penelitian dapat disusun dan dirancang secara detail dan tidak akan 

berubah-ubah selama penelitian berlangsung. Penelitian ini cenderung dilakukan 

secara terpisah antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Karena itu, proses penelitian 

dilakukan dari “luar” dengan menggunakan pengukuran disertai analisis secara statistik 

sehingga peneliti mengimplikasikan, bahwa pendekatan ini menggunakan metode 

kuantitatif. 

Adapun hasil dari penelitian merupakan generalisasi dan prediksi berdasarkan 

hasil-hasil pengukuran yang kebenaran hasil penelitiannya didukung oleh validitas 

cara/alat yang digunakan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang telah 

ditetapkan, sedangkan Truckman mengemukakan bahwa populasi atau target populasi 

adalah kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa 

kesimpulan akan digambarkan.82 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.83  

 
82A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 145. 
83Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, h. 80. 
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Sulaiman Saat dan Sitti Mania menjelaskan populasi selalu terkait dengan 

jumlah atau keseluruhan dari subyek/obyek yang diteliti. Penelitian populasi tergambar 

pada judul atau rumusan masalah penelitian. Misalnya subyek penelitian adalah  pada 

suatu sekolah, maka populasinya adalah keseluruhan  pada sekolah itu, kalau judul 

penelitian hanya mencantumkan pada kelas tertentu, maka populasinya adalah seluruh  

pada kelas itu. Penggunaan populasi berlaku pada bagi penelitian kuantitatif, dan tidak 

berlaku pada penelitian kualitatif.84 

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu semua guru aktif berjumlah 

61 orang di Kuttab Imam Malik Kota Makassar. 

2. Sampel 

 Sugiyono mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.85 Muri Yusuf menerangkan bahwa 

sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut, 

sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk 

kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing 

karakteristiknya.86 

Menurut Quraisy Mathar, sampel adalah wakil dari sebagian populasi yang 

menjadi representasi dari populasi itu sendiri. Kesalahan dalam penentuan sampel 

 
84Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Cet. I; Makassar: Penerbit SIBUKU, 2018), h.56. 

85Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  h. 
118. 

86A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.150. 
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menyebabkan sampel menjadi tidak representatif sehingga tidak dapat dianggap 

sebagai wakil dari sebuah populasi.87  

Menurut Arikunto, Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua, dikatakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25%.88 

Berdasarkan hal tersebut, sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan tenaga 

pendidik yang aktif yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang telah ditetapkan 

untuk dipelajari dan disimpulkan. Oleh karena populasi relatif kecil atau kurang dari 

100 orang, maka penentuan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple 

random sampling dengan jumlah 50 orang. Simple random sampling adalah sampel 

yang diambil dari keseluruhan populasi secara acak yang ada pada sebuah lembaga 

yang akan Peneliti teliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.89 Metode atau teknik pengumpulan data yang di 

gunakan adalah field research (penelitian lapangan), yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. 

 
87Muh Quraisy Mathar, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Perpustakaan (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 20. 

88Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), h. 134. 

89Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D h. 308.  
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Metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.90 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.91 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

lapangan, menyusun instrumen penelitian merupakan suatu pekerjaan yang sangat 

penting dalam rangkaian penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala Likert dan 

dokumentasi di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

1. Angket (kuesioner) 

 Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner  merupakan rangkaian 

pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu yang diberikan kepada 

sekelompok individu dengan maksud memperoleh data.92 Metode pengumpulan data 

 
90Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D, h. 142. 

91Riduwan, Dasar-dasar Statistika , (Cet. III; Bandung: Alfabeta. 2013), h. 58. 

92A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.199. 
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yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.93 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni 

menggunakan kuesioner dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada responden mengenai pernyataan-pernyataan tertentu untuk mendapat 

tanggapan dari responden dalam hal ini angket digunakan untuk mengumpulkan data 

kompetensi manajerial dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar 

 Angket ini disusun dengan skala Likert untuk kompetensi manajerial dan 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah  untuk mengukur tingkat Mutu Pendidikan dan 

supervisi akademik kepala sekolah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert (Summeted rating scala) merupakan sejumlah pernyataan positif dan 

negatif mengenai suatu objek sikap dalam memberikan respons terhadap pernyataan-

pernyataan dalam skala ini. Subjek menunjukkan apakah ia sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, atau sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap pernyataan itu. Nilai angka yang 

ditetapkan untuk setiap respons tergantung pada tingkat kesetujuan subjek kepada tiap-

tiap pertanyaan. Skor seorang subjek ditetapkan dengan menjumlahkan nilai yang 

ditetapkan tiap-tiap respons.94 

 Peneliti membuat angket untuk instrumen kompetensi manajerial kepala 

sekolah, kompetensi supervisi dan kinerja guru dengan kisi-kisi sebagai berikut: 

Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah (X1)95 

 
93Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, h. 142. 

94Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Cet. III. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 2007), h. 278-279. 

95Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPPKS, Kompetensi Manajerial (Suplemen Diklat 
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No. Dimensi Indikator Responden 

1 Perencanaan 
(Planning) 
 

Kepala sekolah mengembangkan 
Rencana kerja sekolah/Madrasah 
(RKS/RKM) dengan program lainnya 
berdasarkan data hasil evaluasi dalam 
pemenuhan 8 Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) 

Guru 

Kepala sekolah merumuskan visi-misi 
sebagai arah pengembangan program 
Rencana kerja sekolah/Madrasah 
(RKS/RKM) dan program lainnya. 
Kepala sekolah melengkapi program 
dengan rencana evaluasi keterlaksanaan 
dan pencapaian program Menciptakan 
budaya dan iklim sekolah Mengelola 
tenaga pendidik 

Mengelola pengembangan kurikulum 
2 Pengorganisasi 

(Organizing) 
Mengelola tenaga pendidik 

Mengelola pengembangan kurikulum 
3 Pengawasan 

(Controling) 
Monitoring 

Evaluasi 

Pelaporan 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kisi-kisi instrumen Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah (X2)96 

No Dimensi Indikator Responden 

1 Merencanakan 
program supervisi 

Kepala sekolah mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

Guru 

Kepala sekolah merumuskan tujuan 
yang dilengkapi dengan target 
pencapaian yang terukur. 

 
 
 

 
Jilid 1)-Materi Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah (Jawa Tengah: LPPKS Indonesia, 
2015). 

96Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Pedoman 
Penilain Kinerja Kepala Sekolah, (Jakarta: Badan PSDMPK & PMP, 2012). 



53 
 

 
 

Kepala sekolah mengembangkan 
instrumen supervisi. 

2 Melaksanakan 
supervisi 

Kepala sekolah mengadakan 
pertemuan awal untuk menjaring data 
rencana pembelajaran dan 
menetapkan fokus kegiatan supervisi. 
Kepala sekolah melaksanakan 
kegiatan pemantauan pembelajaran 
dan membuat catatan yang objektif 
dan selektif sebagai bahan 
pemecahan masalah supervisi. 
Kepala sekolah melakukan pertemuan 
refleksi, menganalisis catatan hasil 
observasi, dan menyimpulkan hasil 
observasi 
Kepala sekolah bersama guru 
menyusun rekomendasi tindaklanjut 
perbaikan dalam bentuk kegiatan 
analisis butir soal, remedial, dan 
pengayaan. 

3 Menindaklanjuti 
program supervisi 

Kepala sekolah memfasilitasi guru 
dalam merencanakan tindak lanjut 
perbaikan sistem penilaian hasil 
belajar 
Kepala sekolah mengecek ulang 
keterlaksanaan rekomendasi oleh 
guru 
Kepala sekolah melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan guru 
sebagai tindaklanjut kegiatan 
supervisi. 
Kepala sekolah menggunakan data 
hasil supervisi sebagai bahan 
perbaikan perbaikan kinerja 
pelaksanaan program 

 

Kisi-kisi Instrumen Mutu Pendidikan (Y)97 

 
97Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (PMP 
DIKDASMEN), (Jakarta: Dirjen PDM, 2019) 
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No Dimensi Indikator Responden 

1 Profesionalisme 
Guru 

Tingkat pendidikan  
Guru 

Program dan pelatihan peningkatan 
kualitas guru 
Kompetensi guru 

2 Sarana dan 
Prasarana 

Alat dan Media Pendidikan 

Ruang perpustakaan dan buku-buku 
Pelajaran 
Sarana dan prasarana pendukung 

3  Prestasi Siswa Kompetensi sikap 

Kompetensi pengetahuan  

Kompetensi keterampilan 
 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file dokumenter, serta data yang relevan.98 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas yang digunakan oleh peneliti adalah uji konstruk yaitu untuk 

mengukur data yang telah didapat setelah penelitian yang merupakan data yang valid 

dengan alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan pada 

tiap item pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan rumus korelasi, dimana 

 
98Riduwan, Dasar-dasar Statistika , (Cet. III; Bandung: Alfabeta. 2013), h.58. 
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ketika nilai r lebih besar dari 0,30 maka instrumen tersebut memiliki validitas konstruk 

yang baik.99 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

menggunakan teknik belah dua (ganjil genap), di mana sebelumnya nilai r ditentukan 

pula dengan menggunakan rumus korelasi layaknya pada pengujian Validitas. Rumus 

Spearman Brown adalah: 

𝑟𝒊 =
𝟐. 𝒓𝒃

𝟏 + 𝒓𝒃
 

Setelah memperoleh nilai 𝑟𝑖 maka dilakukanlah pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan r tabel sebagai pembanding, kriterianya adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut reliabel.  

2. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel.100 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data 

itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. pengolahan data 

meliputi proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan 

penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis 

statistik deskriptif dan inferensial, seperti penjelasan berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

 
99Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 178. 

100Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 179. 
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Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik 

inferensial. 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan Range (Jangkauan) 

R = Xt– Xr 
Keterangan: 

R  = range 
Xt= data tertinggi 
Xr= data terendah101 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log n 
Keterangan :   

K = banyaknya kelas 
n = banyaknya nilai observasi.102 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval 

p = 
K

R

 

Keterangan :   
p  =  Panjang kelas interval        
R =  Rentang nilai  

 
101M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 102. 

102J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73.  
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K =  Kelas interval103 

d. Presentase 

P =  𝐟

𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 % 

Keterangan:   
P =Angka persentase  
f =Frekuensi yang di cari persentasenya 
N= Banyaknya sampel responden. 

e. Menghitung Mean 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi dengan 

nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah : 

�̅� =
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

∑ 𝒇𝒊
 

Keterangan: 
�̅�=  Rata-rata untuk variabel 
𝑓

𝑖
=  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖= Tanda kelas interval variabel104 

f. Menghitung Standar Deviasi 

𝑺𝑫 = √
∑ 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏
 

Keterangan: 
𝑆𝐷 =  Standar Deviasi 
𝑓

𝑖
 =  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖 =  Tanda kelas interval  variabel 
�̅� =  Rata-rata 
n   =  Jumlah populasi105 

g. Membuat tabel kategori  

Kategori data hasil penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang dengan 

penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar106. Dengan rumus sebagai 

 
103J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 

104M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, h. 72. 

105Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  

106Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 149. 
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berikut: 

Tabel 3.9: Kategorisasi 

Batas Kategori Kategori 

X < (µ-1,0σ) 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 1,0σ) 

(µ + 1,0σ) ≤ X 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
  Keterangan : 
  µ : rata-rata 
  σ : standar deviasi 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan 

di Kuttab Imam Malik Kota Makassar, dapat diketahui dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 

dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.107 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

 
107Sofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Peneilitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), h. 153. 
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𝒙𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
𝟐 =  ∑

(𝒇
𝒐

− 𝒇
𝒉

)𝟐

𝒇
𝒉

 

Keterangan: 
𝑥2 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

𝑓
𝑜
 = Frekuensi hasil pengamatan 

𝑓
ℎ
 = Frekuansi harapan108 

Kriteria pengujian normal bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 lebih kecil dari 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 dimana 

𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 diperoleh dari daftar 𝑥2dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada. Rumus uji linearitas 

adalah sebagai berikut:  

Fhitung= 𝑹𝑱𝑲 (𝑻𝑪)

𝑹𝑱𝑲 (𝑮)
 

Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh 𝑓 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙berarti data linaer.109 

c. Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan 

atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan seterusnya variabel 

bebas (X1,X2,X3, . . . ,Xn) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear.110 

 
108SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 290. 

109Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205. 

110M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif), h. 254. 



60 
 

 
 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi 

manajerial dan supervisi akademik terhadap Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar. Penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel  bebas dengan variabel  terikat, yaitu Kompetensi manajerial 

(X1) dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah X2) terhadap Mutu Pendidikan (Y). 

d. Persamaan regresi berganda 

 Jika sebuah variabel  terikat dihubungkan dengan dua variabel  bebas maka 

persamaan regresi linear bergandanya adalah 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 . . .
111 

Keterangan: 

Ŷ   = Variabel terikat (nilai duga Y)  

X1,X2 = Variabel bebas 

a,b1,b2 = Koefisien regresi linear berganda 

a    = nilai Y, apabila X1,X2 = 0 

b1   = besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1 

    naik/turun satu  satuan dan X2 konstan. 

b2        = besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1 

naik/turun satu    satuan dan X1 konstan. 

+ atau -   = tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 

atau X2.
112

 

Nilai dari koefisien a, b1, b2 dapat ditentukan dengan cara seperti berikut: 

Membuat persamaan normal: 

∑ Y = 𝑎𝑛 + 𝑏1∑𝑋1 + 𝑏2 ∑ 𝑋2 

∑𝑋1Y =  𝑎 ∑ 𝑋1 + 𝑏1∑𝑋1
2 + 𝑏2 ∑ 𝑋1𝑋2 

 
111M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 

112M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 
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∑𝑋2Y =  𝑎 ∑ 𝑋2 + 𝑏2∑𝑋1𝑋2 + 𝑏2 ∑ 𝑋2 ....113 

e. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial 

parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian hipotesis 

bersama dan pengujian hipotesis individual. 

1) Pengujian hipotesis individual 

 Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi 

berganda dengan hanya satu B (B1 dan B2) yang mempengaruhi Y. 

Langkah-langkah pengujiannya ialah sebagai berikut : 

a)  Menentukan formulasi hipotesis 

H0  :  Bi  =  0 (tidak ada pengaruh𝑋1 terhadap Y) 

H1  :  Bi> 0 (ada pengaruh positif 𝑋1 terhadap Y) 

Bi<  0  (ada pengaruh negatif 𝑋1 terhadap Y) 

Bi ≠  0 (ada pengaruh 𝑋1 terhadap Y)  

b)  Menentukan taraf nyata (𝛼) dengan t tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n – k 

c) Menentukan kriteria pengujian  

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t. 

d) Menentukan nilai uji statistik 

𝑡0 =
𝑏𝑖 − 𝐵𝑖

𝑆𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2 

e) Membuat kesimpulan 

 
113M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 
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Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Dengan cara melihat jika t 

tabel ≤ t hitung ≤ t table, maka H0 diterima dan jika –t hitung < -t table atau t hitung 

> t table, maka H0 ditolak.114 

2) Pengujian Hipotesis Bersama 

Pengujian hipotesis bersama merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Langkah-langkah pengujiannya ialah sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 : B1 = B2 = 0 (tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) 

H1 : B1 ≠ B2 ≠ 0 (ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) 

b) Menentukan taraf nyata () dengan f tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas dengan rumus sebagai 

berikut: 

(db) = n – k – 1 

c) Menentukan kriteria pengujian 

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi f, Menentukan nilai uji statistik 

𝐹𝑜= 𝑏𝑖− 𝐵𝑖

𝑆𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2 

d) Membuat kesimpulan 

 
114M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif), h. 267. 
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Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Jika F hitung≤Ftabel maka Ho 

diterima dan Jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak.115 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik 

analisis data inferensial. Adapun teknik analisis data inferensial mencakup uji prasyarat 

dan uji hipotesis. Uji prasyarat diantaranya uji normalitas, uji linearitas, 

multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi sedangkan uji hipotesis yaitu uji 

t untuk uji individual, dan uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

kompetensi manajerial dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar.

 
115M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Stastistik 2 (Statistik Inferensif), h. 267. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang peneliti 

tetapkan sebelumnya, dimana terdapat 6 rumusan masalah. Hasil penelitian ini terdiri 

atas 6 bagian sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Rumusan masalah 1, 2, dan 3 

akan dijawab dengan menggunakan analisis deskriptif sedangkan untuk rumusan 

masalah 4, 5, dan 6 akan dijawab dengan menggunakan analisis inferensial sekaligus 

menjawab hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Manajerial 

dan Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar, pengambilan data ketiga variabel 

tersebut digunakan instrumen berupa skala. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel dan statistik inferensial menggunakan uji asumsi klasik, regresi 

berganda, dan uji hipotesis. 

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan penelitian. 

1. Gambaran Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap responden di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar dengan sampel 50 orang, maka peneliti dapat 

mengumpulkan data melalui angket yang telah diisi oleh responden, yang kemudian 

diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item.  
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk kompetensi manajerial 

kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar sebagai berikut:  

Tabel 4.1: Analisis Deskriptif Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 63,46 

Standar deviasi 8,48 

Rentang  34 

Maksimum 76 

Minimum 42 

Total skor 3171 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk kompetensi manajerial kepala 

sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 76 dan 34 = 41 sehingga  

      R= 76 – 34 

      = 42 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log N 

=1 + 3,322  log 50 

= 1 + 3,322 . 1,69897 

= 1 + 5,021 
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= 6,021      6 

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

𝒑 =
𝑹

𝑲
 

   = 34

6
 

= 5,67 6 

d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2: Distribusi Frekuensi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 42-47 3 6% 
2 48-53 3 6% 
3 54-59 8 16% 
4 60-65 16 32% 
5 66-71 8 16% 
6 72-76 12 24% 

Jumlah 50 100% 

Tabel distribusi frekuensi kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar, menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada 

interval 60-65 dengan frekuensi 16 persentase 32%, sedangkan frekuensi terendah pada 

interval 42-47 dan 48-53 dengan frekuensi 3 masing-masing dengan persentase 6%. 

 

 

 

Tabel 4.3:Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-rata Kompetensi 

Manajerial Kepala Sekolah  

Interval Kelas 
Frekuensi  

𝒇
𝒊
 

Titik Tengah 
(𝑿𝒊) 

𝒇
𝒊
𝑿𝒊 
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42-47 3 44.5 133.5 
48-53 3 50.5 151.5 
54-59 8 56.5 452 
60-65 16 62.5 1000 
66-71 8 68.5 548 
72-76 12 74 888 

Jumlah 50 356.5 3173 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Mx = 



fi

xifi.

 

=     3173

50
 

=     63.46 

e. Menghitung standar deviasi kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam 

Malik Kota Makassar 

Tabel 4.4: Tabel Penolong Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  
kelas Interval 𝒇

𝒊
 𝑿𝒊 (𝑿

𝒊
)𝟐 𝒇

𝒊
𝑿𝒊 𝒇

𝒊
(𝑿

𝒊
)𝟐 

42-47 3 44.5 1980.25 133.5 5940.75 
48-53 3 50.5 2550.25 151.5 7650.75 
54-59 8 56.5 3192.25 452 25538 
60-65 16 62.5 3906.25 1000 62500 
66-71 8 68.5 4692.25 548 37538 
72-76 12 74 5476 888 65712 

Jumlah 50 356.5 21797.25 3173 204879.5 

 Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai berikut: 
 

𝑺𝟐 = 
𝒏 ∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

𝟐−(∑ 𝒇𝒊 𝑿𝒊
)𝟐

𝒏 (𝒏−𝟏)
 

    = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

2−(∑ 𝑓𝑖 𝑋𝑖
)2

𝑛 (𝑛−1)
 

    = √50(204879.5)−(3173)2

50 (50−1)
 

     = √176046

2450
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    = √71.8555102 
    = 8.476762956 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh standar deviasi sebesar 

8,48 pada kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar. 

Gambar 4.1 Histogram Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

 
 

f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam 

Malik Kota Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang dengan 

penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar116. Tabel kategori 

kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai berikut:  

Tabel 4.5: Kategorisasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

X < (µ-1,0σ) X < 54.98 6 12% Rendah 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 1,0σ) 54.98 ≤ X 

<71.94 
32 64% Sedang 

 
116Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 149. 
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(µ + 1,0σ) < X 71.94 ≤ X 12 24% Tinggi 

Jumlah 50 100%   

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 12 % Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang  kategori rendah, 64% 

kategori sedang, dan 24% kategori tinggi. Kesimpulan dari tabel di atas adalah skor 

kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar berada 

pada kategori sedang. 

2. Gambaran Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap responden di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar dengan sampel 50 orang, maka peneliti dapat 

mengumpulkan data melalui angket yang telah diisi oleh responden, yang kemudian 

diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk Supervisi Akademik 

Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.6: Analisis Deskriptif Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 66,28 

Standar deviasi 3,05 

Rentang  12 

Maksimum 73 
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Minimum 61 

Total skor 3317 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 73 dan 61 sehingga  

      R= 73 – 61 

      = 12 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log N 

=1 + 3,322  log 50 

= 1 + 3,322 . 1,69897 

= 1 + 5,021 

= 6,021      6 

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

𝒑 =
𝑹

𝑲
 

   = 12

6
 

=  2 

d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar 

No Interval Frekuensi Persentase 
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1 61-62 5 10% 
2 63-64 10 20% 
3 65-66 13 26% 
4 67-68 12 24% 
5 69-70 4 8% 
6 71-73 6 12% 

Jumlah 50 100% 

Tabel distribusi frekuensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab Imam 

Malik Kota Makassar, menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 65-

66 dengan frekuensi 13 persentase 26%, sedangkan frekuensi terendah pada interval 

69-70  dengan frekuensi 4 dengan persentase 8%. 

Tabel 4.8:Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-rata Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah 

Interval Kelas 
Frekuensi  

𝒇
𝒊
 

Titik Tengah 
(𝑿𝒊) 

𝒇
𝒊
𝑿𝒊 

61-62 5 61.5 307.5 
63-64 10 63.5 635 
65-66 13 65.5 851.5 
67-68 12 67.5 810 
69-70 4 69.5 278 
71-73 6 72 432 

Jumlah 50 399.5 3314 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Mx = 



fi

xifi.

 

=     3314

50
 

=     66,28 

e. Menghitung standar deviasi kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di 

Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Tabel 4.9: Tabel Penolong Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
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kelas Interval 𝒇
𝒊
 𝑿𝒊 (𝑿

𝒊
)𝟐 𝒇

𝒊
𝑿𝒊 𝒇

𝒊
(𝑿

𝒊
)𝟐 

61-62 5 61.5 3782.25 307.5 18911.25 
63-64 10 63.5 4032.25 635 40322.5 
65-66 13 65.5 4290.25 851.5 55773.25 
67-68 12 67.5 4556.25 810 54675 
69-70 4 69.5 4830.25 278 19321 
71-73 6 72 5184 432 31104 

Jumlah 50 399.5 26675.25 3314 220107 

 Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai berikut: 
 

𝑺𝟐 = 
𝒏 ∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

𝟐−(∑ 𝒇𝒊 𝑿𝒊
)𝟐

𝒏 (𝒏−𝟏)
 

    = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

2−(∑ 𝑓𝑖 𝑋𝑖
)2

𝑛 (𝑛−1)
 

    = √50(220107)−(3314)2

50 (50−1)
 

     = √22754

2450
 

    = √9.287346939 
    = 3.05 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh standar deviasi sebesar 

3,05 pada kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar. 

Gambar 4.2 Histogram Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 



73 
 

 
 

 

f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah di 

Kuttab Imam Malik Kota Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi 

jenjang dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar117. Tabel 

kategori kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai berikut:  

Tabel 4.10: Kategorisasi Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

X < (µ-1,0σ) X < 63.23 8 16% Rendah 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 

1,0σ) 
63.23 ≤ X < 

69.33 
32 64% Sedang 

(µ + 1,0σ) < X  X ≤ 69.33 10 20% Tinggi 

Jumlah 50 100%   

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 16% kompetensi Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang kategori 

 
117Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 149. 
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rendah, 64% kategori sedang, dan 20% kategori tinggi. Kesimpulan dari tabel di atas 

adalah skor kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar berada pada kategori sedang. 

3. Gambaran Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap responden di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar dengan sampel 50 orang, maka peneliti dapat 

mengumpulkan data melalui angket yang telah diisi oleh responden, yang kemudian 

diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk Mutu Pendidikan di 

Kuttab Imam Malik Kota Makassar sebagai berikut:  

Tabel 4.11: Analisis Deskriptif Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar 

Statistik Nilai Statistik 

Rata-rata 58,12 

Standar deviasi 4,24 

Rentang  16 

Maksimum 66 

Minimum 50 

Total skor 2906 

Guna menentukan hasil analisis deskriptif untuk Mutu Pendidikan di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Menentukan range 

R = Xt– Xr 

Xt = 80 dan 50 sehingga  
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      R= 66 – 50 

      = 16 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,322 log n 

=1 + 3,322  log 50 

= 1 + 3,322 . 1,69897 

= 1 + 5,021 

= 6,021      6 

c. Menentukan nilai interval dengan rumus: 

𝒑 =
𝑹

𝑲
 

   = 16

6
 

= 2,66 = 3 

d. Membuat Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.12: Distribusi Frekuensi Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 50-52 6 12% 
2 53-55 8 16% 
3 56-58 13 26% 
4 59-61 12 24% 
5 62-64 7 14% 
6 65-66 4 8% 

Jumlah 50 100% 

Tabel distribusi frekuensi Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar, menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi berada pada interval 56-58 dengan 

frekuensi 13 persentase 26%, sedangkan frekuensi terendah pada interval 65-66 dengan 
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frekuensi 4 dengan persentase 8%. 

Tabel 4.13 Tabel Penolong untuk Menghitung Skor Rata-rata Mutu Pendidikan 

di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Interval Kelas 
Frekuensi  

𝒇
𝒊
 

Titik Tengah 
(𝑿𝒊) 

𝒇
𝒊
𝑿𝒊 

50-52 6 51 306 
53-55 8 54 432 
56-58 13 57 741 
59-61 12 60 720 
62-64 7 63 441 
65-66 4 65.5 262 

Jumlah 50 350.5 2902 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 

Mx = 



fi

xifi.

 

=     2902

50
 

=     58,4 

e. Menghitung standar deviasi Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar 

Tabel 4.14: Tabel Penolong Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar 
kelas Interval 𝒇

𝒊
 𝑿𝒊 (𝑿

𝒊
)𝟐 𝒇

𝒊
𝑿𝒊 𝒇

𝒊
(𝑿

𝒊
)𝟐 

50-52 6 51 2601 306 15606 
53-55 8 54 2916 432 23328 
56-58 13 57 3249 741 42237 
59-61 12 60 3600 720 43200 
62-64 7 63 3969 441 27783 
65-66 4 65.5 4290.25 262 17161 

Jumlah 50 350.5 20625.25 2902 169315 

 Berdasarkan tabel penolong tersebut, diperoleh standar deviasi sebagai berikut: 
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𝑺𝟐 = 
𝒏 ∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

𝟐−(∑ 𝒇𝒊 𝑿𝒊
)𝟐

𝒏 (𝒏−𝟏)
 

    = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

2−(∑ 𝑓𝑖 𝑋𝑖
)2

𝑛 (𝑛−1)
 

    = √50(169315)−(2902)2

50 (50−1)
 

     = √44146

2450
 

    = √18.01877551 
    = 4.24 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh standar deviasi sebesar 

9,94 pada Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar. 

Gambar 4.3 Histogram Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar 

 
 

f. Membuat Tabel Kategori 

Penentuan kategori data kompetensi Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar pada penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang dengan 
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penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar118. Tabel kategori 

kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai berikut:  

Tabel 4.15: Kategorisasi Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase Keterangan 

X < (µ-1,0σ) X < 53.8 9 18% Rendah 

(µ-1,0σ) ≤ X < (µ + 

1,0σ) 
53.8 ≤ X < 

62.28 
31 62% Sedang 

(µ + 1,0σ) < X X ≤ 62.28 10 20% Tinggi 

Jumlah 50 100%   

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 18% Mutu Pendidikan di Kuttab 

Imam Malik Kota Makassar dengan kategori rendah, 62% kategori sedang, dan 10% 

kategori tinggi. Kesimpulan dari tabel di atas adalah Mutu Pendidikan di Kuttab Imam 

Malik Kota Makassar berada pada kategori sedang. 

4. Uji Prasyarat  

Sebelum melakukan Uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, sebagai 

berikut; 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel  

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti berasal dari populasi yang 

terdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal apabila sig > α = 0,05 dan 

begitu pun sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan aplikasi 

SPSS 24. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji 

 
118Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 149. 
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normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.16: Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 
N 50 
Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. 
Deviation 

0.72888860 

Most Extreme Differences Absolute 0.097 
Positive 0.072 
Negative -0.097 

Test Statistic 0.097 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan tabel tersebut, data dalam penelitian ini memiliki signifikasi lebih 

dari 0,05 (0,200 > 0,05) hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara 

variabel independen dan variabel dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. kriteria 

pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 yaitu jika sig. Linearity > α = 0,05 

maka data linear dan jika sig. linearity < α = 0,05 maka data tidak linear. hasil uji 

linearitas untuk kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi akademik kepala 

sekolah terhadap mutu pendidikan  yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.17: Uji Linearitas 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 
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Unstandardized 
Residual * 
Unstandardized 
Predicted Value 

Between 
Groups 

(Combined) 22.866 29 0.788 4.980 0.000 
Linearity 0.000 1 0.000 0.000 1.000 
Deviation 
from 
Linearity 

22.866 28 0.817 5.158 0.000 

Within Groups 3.167 20 0.158     
Total 26.033 49       

 Berdasarkan tabel diatas, data nilai sig. Lienarity sebesar 1.00 > α = 0,05, hal 

ini menunjukkan bahwa data kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi 

akademik kepala sekolah linear terhadap mutu pendidikan. 

5. Uji Regresi Linear Sederhana 

Sebelum melakukan hipotesis maka langkah yang harus dilakukan adalah 

membuat persamaan regresi. 

a. Persamaan regresi variabel kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

variabel mutu pendidikan (X1 dan Y) 

Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar 

variabel. Dalam penelitian ini, tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk 

meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel kompetensi manajerial kepala 

sekolah dan mutu pendidikan melalui persamaan garis regresinya.  

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 

dengan taraf signikasikan sebesar α = 0,05 sebagai berikut: 

Tabel 4.18: Hasil Uji Regresi Sederhana X1-Y dengan SPSS 24 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 28.276 1.026   27.546 0.000 
kompetensi 
manajerial 

0.471 0.016 0.973 29.337 0.000 
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a. Dependent Variable: mutu pendidikan 

 

Persamaan 𝒂 (Constan) b (Koefiensi Regresi ) 

X1-Y 28,276 0,471 

Persamaan garis regresi dituliskan dalam bentuk Ŷ= α + b𝑋1, persamaan ini 

menunjukkan arah hubungan antara X1 dengan Y apakah bernilai positif Berdasarkan 

hasil analisis SPSS 24 pada tabel coefficient di atas diperoleh nilai konstanta sebesar α 

= 28,276 dan koefisien regresi sebesar 0,471 sehingga persamaan regresinya yaitu: 

Ŷ = 28,276 + 0,471  X1 

Maksud dari persamaan tersebut adalah ketika kompetensi manajerial (X1) 

mengalami kenaikan satu satuan, maka akan bertambah 0,471 satuan, dan apabila 

terjadi penurunan satu satuan variabel kompetensi manajerial  maka variabel mutu 

pendidikan akan berkurang sebesar 0,471. Koefisien bernilai positif berarti hubungan 

antara kompetensi manajerial peserta didik  dan mutu pendidikan semakin meningkat. 

b. Persamaan regresi variabel kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

variabel mutu pendidikan (X2 dan Y) 

Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar 

variabel. Dalam penelitian ini, tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk 

meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel supervisi akademik kepala sekolah 

dan mutu pendidikan melalui persamaan garis regresinya.  

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 

dengan taraf signikasikan sebesar α = 0,05 sebagai berikut: 

Tabel 4.19: Hasil Uji Regresi Sederhana X1-Y dengan SPSS 24 
Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -30.527 2.795   -10.921 0.000 

komptensi 
supervisi 
akademik 

1.336 0.042 0.977 31.745 0.000 

a. Dependent Variable: mutu pendidikan 

 

Persamaan 𝒂 (Constan) b (Koefiensi Regresi ) 

X1-Y -30.527 1,336 

Persamaan garis regresi dituliskan dalam bentuk Ŷ= α + b𝑋2, persamaan ini 

menunjukkan arah hubungan antara X2 dengan Y apakah bernilai positif atau negatif, 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 24 pada tabel coefficient di atas diperoleh nilai 

konstanta sebesar α = -30,52  dan koefisien regresi sebesar 1,336 sehingga persamaan 

regresinya yaitu: 

Ŷ = -30,527  + 1,336  X2 

Maksud dari persamaan tersebut adalah ketika kompetensi supervisi akademik 

(X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka akan bertambah 1,336  satuan, dan apabila 

terjadi penurunan satu satuan variabel kompetensi supervisi akademik maka variabel 

mutu pendidikan akan berkurang sebesar 1,336. Koefisien bernilai positif berarti 

hubungan antara kompetensi supervisi akademik dan mutu pendidikan semakin 

meningkat. 

6. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, bila 
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dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya. 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu kompetensi manajerial dan 

supervisi akademik 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kompetensi manajerial, 

kompetensi supervisi akademik terhadap mutu pendidikan maka digunakan analisis 

regresi linear berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 . . .
119 

Ket: 

Y = Variabel Kinerja 

a  = Kostanta regresi linear berganda 

X1 = Variabel kompetensi manajerial 

X2 = Variabel kompetensi supervisi akademik 

b1 = Koefisien regresi kompetensi manajerial 

b2 =  Koefisien regresi supervisi akademik 

e = Koefisien Eror 

Tabel 4.20: Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 𝒂 (constan) 
Koefisien 

regresi F hitung F tabel 

Kompetensi 
manajerial 

 
 

-5,188 

 
0,216 

 
 

748,52  

 
 
   Kompetensi supervisi 

akademik 
 

0,747 

Berdasarkan tabel maka diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Ŷ  = a + b1X1 + b2X2  

 
119M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 
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Ŷ =  -5,188 + 0,216 X1 +  0,747 X2 

Model tersebut menunjukkan bahwa konstanta (α) sebesar -5,188 hal ini berarti 

jika kompetensi manajerial dan supervisi akademik bernilai 0 maka mutu pendidikan  

bernilai negatif yaitu -6,384. Adapun nilai koefisien regresi variabel kompetensi 

manajerial  (𝑏1) bernilai positif yaitu 0,216  hal ini dapat diartikan bahwa setiap  terjadi 

kenaikan satu satuan kualitas dari kompetensi manajerial maka mutu pendidikan akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,216 sebaliknya jika terjadi penurunan satu satuan 

kualitas dari kompetensi manajerial peserta didik  maka mutu pendidikan Pendidikan 

akan mengalami penurunan sebesar 0, 216. 

Sedangkan nilai koefisien regresi kompetensi supervisi akademik (𝑏2) bernilai 

positif yaitu 0,747 yang berarti bahwa untuk kenaikan satu satuan kualitas dari 

kompetensi supervisi akademik maka akan diikuti kenaikan mutu pendidikan sebesar 

0,747 dan setiap terjadi penurunan kualitas dari kompetensi supervisi akademik juga 

akan diikuti penurunan mutu pendidikan  0,747. 

7. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, pengujian hipotesis yang dilakukan 

di sini adalah pengujian hipotesis antara variabel 𝑋1 terhadap Y, 𝑋2 terhadap Y dan uji 

hipotesis secara bersama-sama antara variabel 𝑋1 dan 𝑋2 terhadap Y. rumusan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

• 𝐻𝑎 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi manajerial 

(𝑋1) dengan Mutu pendidikan. 

• 𝐻0 : tidak ada pengaruh yang postif dan signifikan antara kompetensi 

manajerial 𝑋1 terhadap hasil belajar Mutu pendidikan (Y)  
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• 𝐻𝑎 : Ada pengaruh yang positif  dan signifikan antara kompetensi supervisi 

akademik (𝑋2) dengan Mutu pendidikan(Y) 

• 𝐻0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 

supervisi akademik (𝑋2) dengan hasil belajar Mutu pendidikan (Y)  

• 𝐻𝑎 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

kompetensi manajerial (𝑋1) dan kompetensi supervisi akademik (𝑋2) dengan   

hasil belajar Mutu pendidikan (Y)  

• 𝐻0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama 

antara kompetensi manajerial (𝑋1) dan kompetensi supervisi akademik (𝑋2) 

dengan   hasil belajar Mutu pendidikan (Y)  

❖ Tabel 4.21: Acuan Interpretasi Nilai “r” Product Moment 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah/tidak ada hubungan 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang/cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 100 Sangat Kuat 

a. Uji hipotesis individual (Uji t ) untuk  𝑋1 – Y 

Tabel 4.22:  Hasil Uji Hipotesis 𝑿𝟏 – Y dengan SPSS 24 
R R2 t hitung t tabel F Sig Kesimpulan 

0,973 0,947 27,546 1,66 860,674 0,000 Berkorelasi Positif 
Signifikan 

Dari tabel Model Summary, nilai 𝑅2= 0,947 artinya variabel bebas kompetensi 

manajerial mampu memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 94,7% 

sisanya 6,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas juga menjelaskan 
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bahwa angka R sebesar 0,973. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang 

sangat kuat antara kompetensi manajerial dan mutu pendidikan. 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS 24 diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 27,546 

dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi α = 0,05 . Hasil yang 

diperoleh untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 27,546 > 2,012 . Nilai 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap mutu pendidikan. 

b. Uji Hipotesis Individual (Uji t) untuk 𝑋2 -Y 

Tabel 4.23 Hasil Uji Hipotesis 𝑿𝟐 – Ydengan SPSS 24 
R R2 𝒕 hitung 𝒕 tabel F Sig Kesimpulan 

0,977 0,955 31,754 2,012 225,43 0,000 Berkorelasi 
Positif Signifikan 

Dari tabel Model Summary, nilai 𝑅2= 0,955 artinya variabel bebas kompetensi 

supervisi akademik mampu memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 

95,5% sisanya 0,5% diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas juga 

menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,977. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

hubungan yang sangat kuat antara kompetensi supervisi akademik dan mutu 

pendidikan. 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS 24 diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 31,754 

dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi α = 0,05 . Hasil yang 

diperoleh untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 31,754 > 2,012 . Nilai 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi supervisi akademik berpengaruh 

signifikan terhadap mutu pendidikan 
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c. Uji Hipotesis Secara Bersama-sama (Uji F) 

Tabel 4.28: Hasil Uji Hipotesis 𝑿𝟏 dan  𝑿𝟐 – Y dengan SPSS 24 

R R2 𝒇 hitung 𝒇 tabel Sig Kesimpulan 

0,985 0,970 748,572 3,20 0,000 
Berkorelasi 

Positif Signifikan 

Dari tabel Model Summary, nilai 𝑅2= 0,970 artinya variabel bebas kompetensi 

manajerial dan kompetensi supervisi akademik mampu memprediksi nilai variabel 

terikat mutu pendidikan sebesar 97 % sisanya 3 % diterangkan oleh faktor-faktor lain. 

Output di atas juga menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,985. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara kompetensi manajerial 

dan kompetensi supervisi akademik terhadap mutu pendidikan 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS 24 pada tabel Anova diperoleh 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 748,572  nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik  untuk signifikansi 

0,05 dengan rumus f (k ; n – k - 1) = 2 ; 50 - 2 - 1= 2 ; 47, sehingga diperoleh 𝑓
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 

sebesar 3,20. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑓
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 (748,572 > 3,20) maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi 

akademik berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap mutu pendidikan. 

 

 

 

B. Pembahasan  

Pembahasan ini didasarkan pada hasil analisis data diperoleh melalui analisis 

data deskriptif dan inferensial, adapun pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendidik dan tenaga 

kependidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang berjumlah  50  orang.  Data 

kompetensi manajerial kepala sekolah dikumpulkan melalui angket yang terdiri dari 20 

item pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata kompetensi 

manajerial kepala sekolah sebesar 63,46 berada pada kategori sedang.  

Ini sangat terlihat jelas bahwa terdapat 6 orang responden berpendapat bahwa 

kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial rendah dengan persentase sebesar 

12%, 32 orang responden menganggap bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi 

manajerial sedang dengan persentase sebesar 64%, dan 12 orang responden 

berpendapat kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial tinggi dengan persentase 

sebesar 24%. Ini dapat disimpulkan bahwa skor kompetensi manajerial pada seluruh 

sampel penelitian ini termasuk kategori sedang dengan persentase 59,52%. sehingga 

disimpulkan bahwa Kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar berada pada kategori sedang.  

Ini menunjukkan indikasi bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah telah 

melaksanakan tugasnya dalam bidang manajerial namun masih perlu ditingkatkan, dan 

perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak terutama dari Pimpinan Yayasan di Kuttab 

Imam Malik dan dinas terkait. Terdapat 3 dimensi yakni perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengawasan, yang terbagi menjadi 8 indikator yang dianalisis 

dalam kompetensi manajerial kepala sekolah, dan jika merujuk pada  hasil penelitian 

maka dari ke 8 indikator tersebut umumnya telah dilaksanakan oleh kepala sekolah, 

akan tetapi muncul pertanyaan mengapa kompetensi manajerial kepala sekolah berada 

pada kategori sedang? Bukankah harusnya tinggi?, berdasarkan pengamatan peneliti 

dan hasil analisis terhadap pertanyaan yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa 
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faktor salah satunya adalah kepala sekolah ada yang dianggap oleh guru masih belum 

secara  maksimal memberikan pengelolaan pengembangan pembelajaran yang inovatif 

melalui pengembangan sumber belajar yang terbarukan, sehingga guru dituntut untuk 

mencari dan belajar sendiri. 

Melihat uraian tersebut peneliti menganggap bahwa kepala sekolah  telah 

menerapkan fungsi manajerial kepala sekolah namun belum maksimal sebagaimana 

konsep yang dikemukakan oleh Ahmad Susanto dalam bukunya manajemen 

peningkatan kinerja guru: konsep strategi dan implementasi yang menyebutkan bahwa 

kepala sekolah sebagai seorang manajer: 
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru, 
dalam hal ini kepala sekolah hendaknya dapat memfasilitasi dan memberikan 
kesempatan kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 
profesi keguruan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang 
dilaksanakan di sekolah KKG dan inhouse training, diskusi profesional dan 
sebagainya.120 

Selanjutnya kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) dalam rangak 

meningkatkan kompetensi guru dapat menerapkan dua gaya kepemimpinan yaitu 

kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas dan yang berorientasi kepada manusia. 

Kepala sekolah hendaknya dapat menerpakan secara tepat dan fleksibel disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan yang ada sehingga bila hal ini dilakukan tentu akan 

tercipta kerja sama yang baik antara kepala sekolah dan guru dan orang-orang yang ada 

di sekitarnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fayruzah El-Fadaris 

dengan judul penelitian pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah dan motivasi 

belajar terhadap kinerja guru di Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah Putri Prenduan 

 
120Ahmad Susnato, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru; Konsep Strategi dan Implementasi 

(cet. I; Jakarta; Paramedina Group, 2016) h. 15-16.  
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Sumenep Madura. 

2. Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendidik dan tenaga 

kependidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang berjumlah 50 orang.  Data 

kompetensi supervisi akademik kepala sekolah dikumpulkan melalui angket yang 

terdiri dari 19 item pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata 

kompetensi supervisi akademik kepala sekolah sebesar 66,28 berada pada kategori 

sedang. 

Ini sangat terlihat jelas bahwa terdapat 8 orang responden berpendapat bahwa 

kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi akademik rendah dengan persentase 

sebesar 16%, 3 orang responden menganggap bahwa kepala sekolah memiliki 

kompetensi supervisi akademik sedang dengan persentase sebesar 64%, dan 10 orang 

responden berpendapat kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial rendah dengan 

persentase sebesar 20%.  sehingga disimpulkan bahwa kompetensi supervisi akademik 

kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar berada pada kategori sedang. 

 Kompetensi supervisi akademik ini khususnya bagi kepala sekolah sangat 

strategis untuk memahami tugas dan fungi kepala sekolah, sebagai pemimpin. Kepala 

sekolah diharuskan untuk lebih peduli dalam mengawasi apa yang dipersiapkan guru 

untuk mengajar, apa yang akan diajarkan, alat peraga atau media apa yang diperlukan, 

teknik apa yang digunakan dan kendala apa yang dihadapi oleh guru. 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melaksanakan 

fungsi supervisi akademik dengan baik meskipun belum maksimal, kompetensi 

supervisi akademik yang meliputi 3 dimensi merencanakan program supervisi, 

melaksanakan, dan kepala sekolah merekomendasikan tindak lanjut, namun di sini 
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peneliti menganggap bahwa hal itu telah terlaksana dengan baik namun tidak belum 

maksimal dimana kepala sekolah belum terlalu rutin untuk melakukan kunjungan 

langsung di kelas-kelas dalam melihat proses pembelajaran, pemilihan metode 

pembelajaran guru,  dan media apa yang digunakan, sehingga tindak lanjut yang 

dilakukan dianggap belum maksimal. 

Melihat uraian di atas jika  dikaitkan dengan konsep Ahmad Susanto dalam 

bukunya, bahwa kepala sekolah sebagai supervisor adalah : 
Kepala sekolah melakukan supervisi dengan melalui kegiatan kunjungan kelas 
untuk mengamati dan menggunakan metode, media yang digunakan dan 
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat 
diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru bersangkutan, selanjutnya 
diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 
memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulan 
dalam melaksanakan pembelajaran.121  
 

Kompetensi supervisi merupakan kemampuan kepala sekolah untuk melakukan 

pengawasan profesional dalam bidang akademik yang dijalankan berdasarkan kaidah-

kaidah keilmuan tentang bidang pendidikan. Kompetensi supervisi yaitu: 1) mampu 

melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat 2) mampu 

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan 

prosedur yang tepat. Bila kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi dan menguasai 

konsep tersebut maka masalah-masalah yang  dihadapi oleh guru dan peserta didik 

dapat seminimal mungkin teratasi.122  

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirajuddin Latief dengan 

judul penelitian Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Kompetensi 

 
121 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru; Konsep Strategi dan Implementasi 

(cet. I; Jakarta; Paramedina Group, 2016) h. 16. 

122 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru; Konsep Strategi dan Implementasi 
(cet. I; Jakarta; Paramedina Group, 2016) h. 16. 
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Pedagogik Guru terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Gugus Sikapat Dan 

Sipayung Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. 

3. Mutu Pendidikan Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendidik dan tenaga 

kependidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar yang berjumlah 50 orang.  Data 

mutu pendidikan dikumpulkan melalui angket yang terdiri dari 20 item pernyataan. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata mutu pendidikan sebesar 58,04 

berada pada kategori sedang. 

Ini sangat terlihat jelas bahwa terdapat 9 orang responden berpendapat bahwa 

kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi akademik rendah dengan persentase 

sebesar 18%, 31 orang responden menganggap bahwa kepala sekolah memiliki 

kompetensi supervisi akademik sedang dengan persentase sebesar 62%, dan 10 orang 

responden guru berpendapat kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial tinggi 

dengan persentase sebesar 20%.  sehingga disimpulkan bahwa mutu pendidikan di 

Kuttab Imam Malik Kota Makassar berada pada kategori sedang. 

Ini menunjukkan indikasi bahwa dari 3 dimensi yang meliputi profesionalisme 

guru, sarana dan prasarana, dan prestasi  siswa, telah terpenuhi namun belum maksimal 

dimana dalam pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan profesional guru masih kurang 

memberi dampak secara langsung dalam meningkatkan profesionalisme guru, pada 

aspek sarana dan  prasarana seperti alat dan media pembelajaran masih terbatas 

meskipun kepala sekolah sangat berupaya untuk melengkapi fasilitas-fasilitas 

pembelajaran secara bertahap.  

Hal ini sama dengan temuan dalam penelitian Yudi Firmansyah dengan judul 

Pengaruh  Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Profesionalitas Guru Terhadap 
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Mutu Layanan Pendidikan di Madrasah Tsanawiah Se-Kecamatan Labuhan Maringgai 

Lampung. 

4. Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap mutu pendidikan 

di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS 24 diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 27,546 

dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi α = 0,05 . Hasil yang 

diperoleh untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 27,546 > 2,012 . Nilai 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap mutu pendidikan. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 

diperoleh diperoleh nilai 𝑅2= 0,947 artinya variabel bebas kompetensi manajerial 

mampu memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 94,7% sisanya 

6,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas juga menjelaskan bahwa angka 

R sebesar 0,973 Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat 

antara kompetensi manajerial dan mutu pendidikan. 

Dari hasil analisis data maka dapat dikemukakan bahwa  kompetensi manajerial 

kepala sekolah Kuttab Imam Malik berada dikategori sedang. Ini memperlihatkan 

indikasi bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah masih perlu ditingkatkan lagi 

dan patut menjadi perhatian penting dari berbagai pihak, meskipun dapat diketahui baik 

secara teoritis bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berhubungan sangat kuat 

dan signifikan terhadap mutu pendidikan. 

Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam Penelitian perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan; mengelola 
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perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi  pembelajaran yang efektif, 

menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran 

peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru; mengelola tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan, mengelola peserta didik dan pengembangan kurikulum, 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, melakukan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan 

prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya.123  

Adapun analisis yang dilakukan dimensi pengorganisasian/pengelolaan yang 

terdiri dari 2 indikator yaitu: mengelola guru dan mengelola pengembangan kurikulum 

dan analisis yang dilakukan dimensi pengawasan yang terdiri dari 3 indikator yaitu: 

monitoring, evaluasi dan pelaporan.  

Menurut peneliti dari kondisi objektif pada Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

menunjukkan bahwa implementasi kepala sekolah dalam fungsinya sebagai  manajer 

secara umum telah berlangsung baik hal itu ditandai dengan upaya kepala sekolah 

merencanakan yang meliputi mengembangkan Rencana Kerja sekolah/Madrasah 

(RKS/RKM) dengan program lainnya. 

Berdasarkan data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 Standar Nasional 

Pendidikan (SNP), kepala sekolah juga telah merumuskan visi-misi sebagai 

pengembangan program Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RPS/RPM) dan program 

lainnya  dalam upaya membina hubungan kerja sama dengan melakukan 

pengembangan kurikulum yang ditandai dengan upaya kepala sekolah yang 

mengembangkan pelayanan pembelajaran  melalui pengembangan sumber belajar yang 

 
123Doni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, h. 51. 
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terbarukan. Tidak hanya itu, kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

betul betul mampu memanfaatkan evaluasi kinerja dalam melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan serta kemampuannya dalam menyusun evaluasi sesuai dengan rencana 

tepat waktu. 

5. Pengaruh Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu 

Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 31,754 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik untuk  

signifikansi α = 0,05 . Hasil yang diperoleh untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 Karena 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 31,754 > 2,012 . Nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 

0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

supervisi akademik berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan 

Hasil uji hipotesis (uji t)  variabel bebas kompetensi supervisi akademik mampu 

memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 95,5% sisanya 0,5% 

diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas juga menjelaskan bahwa angka R 

sebesar 0,977. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat 

antara kompetensi supervisi akademik dan mutu pendidikan.  

Berdasarkan telaah terhadap kompetensi ini, proses penilaian kinerja yang 

harus diperhatikan oleh pengawas sekolah, yang diantaranya adalah variabel 

kompetensi supervisi kepala sekolah, terdiri atas 3 dimensi yaitu merencanakan, 

melaksanakan, dan menindaklanjuti, kemudian indikator tersebut terdiri atas 10 aspek.  

Analisis yang dilakukan dimensi merencanakan program supervisi yang terdiri 

dari 3 indikator yaitu: kepala sekolah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kepala 

sekolah merumuskan tujuan dan mengembangkan instrumen supervisi, sedangkan 
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analisis yang dilakukan dimensi melaksanakan program supervisi yang terdiri dari 4 

indikator yaitu: kepala sekolah mengadakan pertemuan untuk menjaring data, kepala 

sekolah melaksanakan kegiatan pemantauan, refleksi, menganalisis dan kepala sekolah 

bersama guru merekomendasikan tindaklanjut.  

Adapun pada analisis yang dilakukan dimensi melaksanakan program supervisi 

yang terdiri dari 3 indikator yaitu: kepala sekolah memfasilitasi guru dalam 

merencanakan tindaklanjut, kepala sekolah melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan, serta menggunakan data hasil supervisi sebagai bahan perbaikan-

perbaikan kinerja pelaksanaan program.  

Dalam pelaksanaannya salah satunya adalah kompetensi supervisi akademik 

dimana kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar secara umum 

melaksanakan tupoksinya sebagai supervisor telah dianggap mampu melaksanakan 

tugas supervisi kepada guru dengan baik dan berupaya dengan amanah terhadap 

kewajiban jabatan yang diberikan kepadanya. 

Uraian di atas menjelaskan gambaran pelaksanaan supervisi akademik yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar, sehingga hal 

tersebut membuktikan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh kompetensi supervisi 

akademik kepala sekolah, termasuk pada hal yang terjadi di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar. 

6. Pengaruh kompetensi manajerial dan supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap mutu pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 pada 

tabel Anova diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 748,572  nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel 

statistik  untuk signifikansi 0,05 dengan rumus f (k ; n – k - 1) = 2 ; 50 - 2 - 1 = 2 ; 47, 
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sehingga diperoleh 𝑓
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 sebesar 3,20. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑓
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 (748,572 > 3,20) maka 𝐻0 

ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial dan 

kompetensi supervisi akademik berpengaruh secara simultan terhadap mutu 

pendidikan. 

Kemudian pada hasil tabel Model Summary, nilai 𝑅2= 0,970 artinya variabel 

bebas kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi akademik mampu memprediksi 

nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 97% sisanya 3% diterangkan oleh faktor-

faktor lain. Output di atas juga menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,985. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara kompetensi manajerial 

dan kompetensi supervisi akademik terhadap mutu pendidikan. 

Hasil penelitian ini membuktikan kedua teori tentang yang telah dijabarkan 

terkait variabel kompetensi manajerial kepala sekolah dan kompetensi supervisi 

akademik kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Kuttab Imam 

Malik. Hal ini didukung oleh besarnya pengaruh variabel kompetensi manajerial dan 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di Kuttab Imam Malik 

Kota Makassar, meskipun hasil dari kompetensi manajerial dan supervisi akademik 

kepala sekolah berada pada kategori sedang, namun hal ini dapat menguatkan 

pemahaman terkait pentingnya peran kompetensi yang dimiliki kepala sekolah untuk 

mempengaruhi mutu pendidikan khususnya yang terjadi di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar. 

Sekarang ini kepala sekolah harus berani membuka diri karena konsep 

pemimpin sudah berubah, menurut H Veithzal Rivai, dkk dalam bukunya Pemimpin 

dan Kepemimpinan dalam Organisasi, mengatakan “..pemimpin bukan lagi seseorang 

yang memvisualisasikan proyek, merencanakan atau mengelola proyek, tetapi lebih 
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berhubungan dengan coaching (pembinaan) dan memimpin kelompok”.124 

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial dan supervisi 

akademik yang dimiliki kepala sekolah sehingga ini menjadi bahan refleksi bagi 

peneliti dan menjadi rekomendasi kepada objek penelitian untuk tetap berupaya 

meningkatkan kompetensi tersebut dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

Kuttab Imam Malik Kota Makassar. Kouzer dan Posner dalam bukunya The 

Leadership Challenge, dikisahkan,bahwa: 
Whites sebuah grup agen penjualan dan bengkel mobil yang terletak di bagian 
Tenggara London, ia seorang pengusaha yang cukup sibuk, keuntungan 
perusahaan yang luput dari perhatian, semangat pegawai yang rendah, sistem 
keuangan yang sudah usang dan tingkat loyalitas pelanggan yang rendah, sistem 
dan strukturnya tidak pernah berubah selama bertahun- tahun. Bagian pelayanan, 
penjualan dan suku cadang berjalan secara independen tetapi bila ada masalah 
mereka saling menyalahkan, kemudian ia mulai mencari jawaban atas pertanyaan 
“ Saya ingin membawa Whites menuju titik dimana kita bisa sungguh-sungguh 
percaya diri pada setiap pelanggan dan akan memiliki pengalaman yang 
menyenangkan jika berurusan dengan mereka. Diakhir cerita Lindsay menyadari 
bahwa bila seorang diri dia tidak akan mampu untuk membuat perubahan yang 
dia pikirkan, dalam rangka mengubah bisnis secara keseluruhan, dalam hal 
tersebut pernah dan masih dianggap penting baginya dan anggapan ini merasuki 
orang lain. Ia beranggapan jika orang mempercayainya dan ia mempercayai 
mereka maka hanya aka nada sedikit batasan untk menuju yang ingin mereka 
capai.125 

Kisah ini sangat menginspirasi dan dapat dimaknai bahwa jika pemimpin dapat 

mengharapkan orang untuk bertanggungjawab, dan mengasumsikan yang terbaik 

dalam diri setiap orang, bahwa mereka dapat bekerja dengan baik, memeriksanya, 

terlibat didalamnya serta menghargai setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka 

sehingga bawahan dapat memainkan perannya sesuai dengan tupoksinya. 

Pengalaman seseorang pemimpin yang berinisiatif mencari perubahan akan 

 
124 H. Veithzal Rivai, Mayjen TNI Bachtiar dan Brigjen Pol. Boy Rafli Anwan, Pemimpin dan 

Kepemimpinan dalam Organisas , (Ed.1, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 255 
125James M Kounzes and Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, Alih bahasa Revyani 

Sjahrial, (Ed. 3; Jakarta: Erlangga, 2004), h. 3-8 
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melahirkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dapat dijadikan salah satu 

contoh. Ada 5 praktik kepemimpinan teladan yang berasal dari kisah inspiratif ini 

yaitu:” 1) Mencontohkan caranya, 2) menginspirasikan visi bersama, 3) menantang 

proses, 4) memungkinkan orang lain bertindak dan 5) menyemangati jiwa”.126 Lima 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah akan tetapi yang paling 

dominan yang sangat berpengaruh adalah kompetensi kepribadian. Ini berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Stephen P Robbins and Mary Coulter yang dalam 

teorinya bernama “Teori Perilaku (Behavioral theories)” yang mengatakan bahwa 

“teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara 

pemimpin efektif dan tidak efektif”. 

Kesimpulan dari beberapa peneliti mengatakan para peneliti kepemimpinan 

menemukan bahwa untuk dapat meramalkan kesuksesan dalam kepemimpinan 

ternyata berkaitan dengan sesuatu yang lebih kompleks daripada mengisolasi beberapa 

sifat atau perilaku pemimpin, yang terbaik adalah manajemen tim yaitu manajer dapat 

menghasilkan kinerja yang terbaik127 

Sedangkan pandangan Islam bahwa ciri-ciri pemimpin menurut Islam yaitu: 

setia, terikat pada tujuan, memegang teguh amanah. Ini menunjukkan bahwa orang 

yang terpilih untuk memegang tanggung jawab sebagai kepala sekolah adalah orang 

pilihan di antara orang-orang yang dianggap mampu. Agar dapat memimpin secara 

efektif, seorang supervisor harus mampu “berkomunikasi dengan jelas, mengharapkan 

yang terbaik dari orang-orangnya, berpegang pada tujuan, dan berusaha memperoleh 

 
126James M Kounzes and Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, Alih bahasa Revyani 

Sjahrial, h. 13. 
127Stephen P Robbins and Mary Coulter, Management , Tenth Edition, Alih bahasa Bob Sabran 

dan Devri Barnadi Putera (jilid 2; Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 148-151 



100 
 

 
 

komitmen.”128 Kepemimpinan merupakan aspek penting dari pekerjaan supervisor. 

Supervisor bertanggungjawab atas kualitas kinerja para guru dan kependidikan yang 

dipimpinnya. Oleh karena itu, kemampuan memimpin sangat diperlukan untuk 

mengemban tanggung jawab itu. Kemampuan supervisor untuk memimpin bawahan 

akan sangat dipengaruhi produktivitas unit kerjanya. 

Kepala sekolah sebagai supervisor dituntut bersikap profesional dalam 

menjalankan tugasnya, karena supervisi adalah salah satu kegiatan kepala sekolah 

dalam perbaikan proses belajar siswa dan mengajar guru, serta memahami tugasnya 

sebagai “ perencana, mengatur, memimpin, mengordinasikan serta mengontrol yang 

bertujuan untuk mencapai hasil melalui orang lain “. 

Kepala sekolah harus menyadari dirinya bahwa selain ia sebagai manajer dan 

leader, kepala sekolah juga sebagai inovator yaitu dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya secara konstruktif, kreatif, dinegatif, integratif, rasional dan objektif, 

keteladanan, disiplin serta fleksibel akan tercermin pada dirinya.129Oleh karena itu,  

tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan tidak lepas dari peranan kepala sekolah  

sebagai pemimpin untuk menjadi manajer sekaligus supervisor.

 
128 Agus Dharma, Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor (Ed Revisi, 

Cet, 5 ; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 16 
129 H. Arifuddin Siraj, Supervisi Akademik, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 

h. 165. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

maka kesimpulan dalam penelitian ini: 

1. Kompetensi manajerial kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota Makassar  

berada pada kategori sedang sebesar 64%, yang berarti bahwa kepala sekolah 

melaksanakan fungsi manajerial dengan baik, namun belum maksimal. 

2. Kompetensi supervisi akademik kepala sekolah di Kuttab Imam Malik Kota 

Makassar berada pada kategori sedang sebesar 64%, yang berarti bahwa kepala 

sekolah melaksanakan fungsi supervisi akademik  dengan baik, namun belum 

maksimal. 

3. Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik Kota Makassar berada pada kategori 

sedang dengan persentase 62%. Hal ini berarti, terkait profesionalisme guru, 

sarana dan prasarana serta prestasi siswa telah tampak namun belum maksimal 

sehingga perlu ditingkatkan lagi.  

4. Hasil uji hipotesis (uji t) variabel bebas kompetensi manajerial mampu 

memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan sebesar 94,7% sisanya 6,3% 

diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas juga menjelaskan bahwa angka 

R sebesar 0,973 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat 

kuat antara kompetensi manajerial dan mutu pendidikan berdasarkan hasil 

pengolahan dengan SPSS 24 diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 27,546 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi α = 0,05 . Hasil yang diperoleh 
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untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 27,546 > 2,012, maka 𝐻0 ditolak 

dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan. 

5. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 

diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 31,754 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel statistik 

untuk signifikansi α = 0,05 . Hasil yang diperoleh untuk t tabel (0,05; 47) = 2,012 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 31,754 > 2,012, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi supervisi akademik berpengaruh signifikan 

terhadap mutu pendidikan. Hasil uji hipotesis (uji t)  variabel bebas kompetensi 

supervisi akademik mampu memprediksi nilai variabel terikat mutu pendidikan 

sebesar 95,5% sisanya 0,5% diterangkan oleh faktor-faktor lain. Output di atas 

juga menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,977. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terjadi hubungan yang sangat kuat antara kompetensi supervisi akademik dan 

mutu pendidikan. 

6. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 pada 

tabel Anova diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 748,572  nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada 

tabel statistik  untuk signifikansi 0,05 dengan rumus f (k ; n – k - 1) = 2 ; 50 - 2 - 

1 = 2 ; 47, sehingga diperoleh 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 3,20. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (748,572 

> 3,20) maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi akademik berpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap mutu pendidikan. Kemudian pada hasil tabel 

Model Summary, nilai 𝑅2= 0,970 artinya variabel bebas kompetensi manajerial 

dan kompetensi supervisi akademik mampu memprediksi nilai variabel terikat 

mutu pendidikan sebesar 97% sisanya 3% diterangkan oleh faktor-faktor lain. 
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Output di atas juga menjelaskan bahwa angka R sebesar 0,985. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara kompetensi 

manajerial dan kompetensi supervisi akademik terhadap mutu pendidikan. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagi kepala sekolah agar hendaknya tetap konsisten dan meningkatkan 

kompetensi terutama kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi akademik 

yang dimilikinya karena secara  teoretis dan  empiris terbukti secara signifikan 

berpengaruh  terhadap mutu pendidikan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian mengenai 

kompetensi manajerial dan supervisi akademik hendaknya melakukan kajian 

yang lebih komprehensif untuk menemukan hal-hal lain luput dalam penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

3. Peneliti mengusulkan kepada badan/unit khususnya Yayasan di Lembaga 

Pendidikan Kuttab Imam Malik agar menyiapkan dan melatih Kepala Sekolah 

agar dapat memberikan bekal komprehensif tentang kompetensi manajerial dan 

kompetensi supervisi akademik terhadap para calon Kepala Sekolah agar tujuan 

yang diinginkan yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 
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PROFIL SEKOLAH 

Kuttab merupakan pusat pengajaran paling tua dikalangan kaum Muslimin. 

Ada yang mengatakan, dunia arab telah mengetahuinya sebelum kedatangan Islam. 

Namun, hal itu hanya dalam ruang yang sangat terbatas. Kedudukan Kuttab dalam abad 

pertama hijriyah merupakan prioritas yang sangat diperhatikan urusannya, karena 

merupakan gerbang pintu menuju pengajaran yang lebih tinggi. Kuttab menyerupai 

Kuttab ibtidaiyah pada masa sekarang. Sesuatu yang banyak diperhatikan, dimana Ibnu 

Hauqal (seorang pengembara, ahli geografi dan sejarah) mendirikan 300 Kuttab di satu 

kota di negeri Shaqilah (Kep. Sisilia yang masuk ke Negara Italia yang dulunya milik 

Andalus). 

Tujuan Kuttab adalah memberikan persamaan pengajaran anak-anak kaum 

Muslimin dalam hal baca tulis, dan menghafal Al Qur’an. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam sangat memperhatikan para tawanan Perang Badar memberikan tebusan (denda) 

dengan cara mengajarkan tiap-tiap orang untuk mengajarkan sepuluh anak-anak 

menulis, sebagai syarat pembebasannya. Juga pada suatu hari, Zaid bin Tsabit mengajar 

menulis pada sekelompok jamaah dari anak-anak kaum Anshar. 

Kuttab Imam Malik merupakan sebuah lembaga pendidikan yang merujuk pada 

pola tarbiyah zaman Rasulullah dan para sahabat. Jumlah siswa dalam halaqoh 

biasanya hanya terdiri dari 14 orang dengan 2 ustadz didasarkan pada jumlah muslimin 

yang belajar pada tawanan Perang Badar.  

 

A. IDENTITAS KUTTAB 

Nama Sekolah  : PKBM Kuttab Imam Malik 

Status   : Pendidikan Non Formal 

Status Ijazah  :.Setara.Paket.A 

       Nama Yayasan  : Yayasan Markaz Imam Malik 

Kepala Yayasan  :.Harman.Tajang,Lc.,M.Hi 

       Kepala Sekolah  : Sukandi Iskandar, S.Pd 

Alamat                         : Jl. RSI. Faisal 14 No 14 
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                                           Kelurahan  Banta-Bantaeng 
Kecamatan           Rappocini 

                                        Kota              Makassar 
Kode Pos                90222 

Web    : www.kuttab.mim.or.id 
Email    : kuttabimammalik@gmail.com 

B.  VISI & MISI KUTTAB 

VISI 

Menjadi Lembaga Pendidikan Terdepan Dalam Upaya Mempersiapkan Kader 

Ulama Sejak Usia Belia 

 

MISI 

a. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penanaman, dan pembinaan karakter 

Iman 

b. Mengajarkan akhlakul karimah disertai penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari  

c. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis hafal Al-Quran, Bahasa Arab, 

Olah fisik dan dasar-dasar ilmu Syar’i 

d. Menggali, meneliti dan membuktikan kemukjizatan Al Quran 

e. Melibatkan secara aktif keluarga dalam upaya pembinaan anak 

 
 

  

http://www.kuttab.mim.or.id/
mailto:kuttabimammalik@gmail.com
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ADMINISTRASI KUTTAB 

A. STRUKTUR ORGANISASI 
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45 201528051 REZKI AMALIA, S.PD GURU/PENGAJAR  

46 201814050 SRIANTI GURU/PENGAJAR  

47 202001060 
HUSNUL KHATIMAH, S.KEP., 
NS. GURU/PENGAJAR 

 

48 202002061 
WAHYUNI PUSPA NILAM, 
S.PD. GURU/PENGAJAR 

 

49 202003062 
MUHAMMAD YASIN 
IRIANTO GURU/PENGAJAR 

 

50 202003063 MUNAWIR ASLAM GURU/PENGAJAR  

51 202003064 ANGRIANI GURU/PENGAJAR  

52 202006065 MURSAD SYAM TONRA GURU/PENGAJAR  

53 202006066 MAHYUDDIN, S.PD GURU/PENGAJAR  

54 202006067 M. YUSRIL, S.PD GURU/PENGAJAR  

55 202007070 MUH. RISAL, S.H GURU/PENGAJAR  

56 202007071 DIANA SUHARTI YASINTA GURU/PENGAJAR  

57 202007072 MUHAMMAD NASIR GURU/PENGAJAR  
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58 202006073 HALIM MADILIS GURU/PENGAJAR  

59 202009074 HADINUL KARIM GURU/PENGAJAR  

60 202101078 BURHANUDDIN GURU/PENGAJAR  

61 202102079 SULHAM KARIM, S.H. GURU/PENGAJAR  
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B. JUMLAH SISWA ATAU SANTRI 

Sampai saat ini, April 2021 jumlah siswa/santri yang belajar di kuttab 

sebanyak 410 orang dengan rincian sebagai berikut 

Kelas 5 sebanyak 38 orang 

Kelas 4 sebanyak 76 orang 

Kelas 3 sebanyak 86 orang 

Kelas 2 sebanyak 105 orang 

Kelas.1.sebanyak.107.orang 

 

C. SARANA DAN PRASARANA 

Sekolah Kuttab Imam Malik memiliki beberara ruangan diantaranya 

Kantor/Ruangan kepala sekolah  : 1 

Ruang guru akhwat   : 1 

Ruangan kelas 1   : 8  

Ruangan kelas 2   : 8 

Ruangan kelas 3   : 7 

Ruangan kelas 4   : 3 

Ruangan kelas 5    : 1 

Toilet santri putra    : 2 

Toilet santri putri   : 2 

 

KANTOR ADMINISTRASI  

• KONTAK: Admin Kuttab Imam Malik 

• TELEPON: 082346247465 
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KISI-KISI INSTRUMEN KOMPETENSI  MANAJERIAL KEPALA 
SEKOLAH 

No. Dimensi Indikator No.  
Butir 

1 
Perencanaan 
(Planning) 

Kepala sekolah mengembangkan  Rencana 
Kerja sekolah/Madrasah (RKS/RKM) dengan 
program lainnya berdasarkan data hasil evaluasi 
dalam pemenuhan 8 Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) 

 1, 12 

Kepala Sekolah merumuskan visi-misi  sebagai 
pengembangan program Rencana Kerja 
Sekolah/Madrasah (RPS/RPM) dan program 
lainnya 

 2, 3, 11 

Kepala sekolah melengkapi program dengan 
rencana evaluasi keterlaksanaan dengan 
pencapaian program menciptakan budaya  dan 
iklim sekolah mengelola tenaga pendidik 

5, 7, 8,   

2 
Pengorganisasian 
(Organizing) 

Mengelola tenaga pendidik 4,  9, 10 

Mengelola pengembangan kurikulum 
6, 15,  
16 

3 
Pengawasan 
(Controling) 

Monitoring 
13, 14,  
17, 
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Evaluasi  18, 19 

Pelaporan  20 
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 INSTRUMEN ANGKET KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 
Nama Lengkap     : 
Tenaga Pendidik Kelas/Bidang Studi  : 
Pendidikan     : 
Lama Mengajar    : 
 
Petunjuk  
Nyatakan pendapat Anda pada setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda cheklist pada 
salah satu pilihan yang  tersedia pada lembar jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak pernah 
 

No. Pernyataan 
Altenatif Jawaban 

Selalu Sering Kadang-
kadang 

Tidak 
Pernah 

1 

Kepala sekolah mengembangkan RKS 
dengan program lainnya berdasarkan 
data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 
SNP 

        

2 
Kepala sekolah merumuskan visi 
sebagai arah pengembangan program 
RKS 

        

3 
Kepala sekolah merumuskan misi 
sebagai arah pengembangan program 
RKS 

        

4 

Kepala sekolah melaksanakan langkah-
langkah strategis untuk mencapai tujuan 
dengan indikator pencapaian yang 
terukur 

        

5 

Kepala sekolah membuat rencana 
evaluasi yang dilengkapi dengan 
instrumen yang mengukur 
keterlaksanaan program 

        

6 
Kepala sekolah mengembangkan  
kompetensi guru melalui kegiatan 
berbasis IT  

        

7 
Kepala sekolah mau bekerja sama 
dengan tenaga pendidik  

        

8 
Kepala sekolah menciptakan suasana 
kebersamaan di lingkungan sekolah 

        

9 

Kepala sekolah senantiasa mencari 
solusi untuk menciptakan kenyamanan 
dalam membina hubungan kerjasama 
dengan tenaga pendidik 

        

10 
Kepala sekolah merumuskan 
pengembangan program Rencana Kerja 
Sekolah 

        



118 
 

 
 

11 
Kepala sekolah menyusun perencanaan 
pengembangan tenaga pendidik 

        

12 

Kepala sekolah mengarahkan secara 
efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip 
pengembangan KTSP/ K13 
dalam kegiatan Rapat Koordinasi 

        

13 

Kepala sekolah mengarahkan secara 
efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip 
pengembangan KTSP/ K13 dalam 
kegiatan KKG. 

        

14 
Kepala sekolah memfasilitasi efektivitas 
tim kerja tenaga pendidik dalam rangka 
meningkatkan mutu pembelajaran. 

        

15 

Kepala sekolah mengembangkan 
pelayanan belajar yang inovatif melalui 
pengembangan sumber belajar yang 
terbarukan. 

        

16 
Kepala sekolah memonitor 
perkembangan kualitas pembelajaran 
tenaga pendidik 

        

17 
Kepala sekolah memiliki kemampuan 
sebagai pengawas atau pelaksana 
fungsi -fungsi manajemen 

        

18 
Kepala sekolah menggunakan hasil 
evaluasi kinerja untuk melakukan 
perbaikan berkelanjutan 

        

19 
Kepala sekolah mampu menyusun 
pelaporan evaluasi sekolah tepat waktu 
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KISI-KISI INSTRUMEN KOMPETENSI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 

No. Dimensi Indikator 
No. 

Butir 

1 
Merencanakan  
program supervisi 

Kepala sekolah mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pembelajaran  

1, 2, 

Kepala sekolah merumuskan tujuan yang 
dilengkapi dengan target pencapaian yang  
terukur 

3, 

Kepala sekolah mengembangkan instrumen 
supervisi 

4, 5, 6 

2 
Melaksanakan 
supervisi  

Kepala sekolah mengadakan pertemuan awal 
untuk menjaring data rencana pembelajaran 
dan menetapkan fokus kegiatan supervisi 

7, 14 

Kepala sekolah melaksanakan kegiatan 
pemantauan pembelajaran dan membuat 
catatan objektif dan selektif sebagai bahan 
pemecahan masalah supervisi 

8, 9 

Kepala sekolah melakukan pertemuan 
refleksi, menganalisis catatan hasil observasi, 
dan menyimpulkan hasil observasi 

10, 12 

Kepala sekolah bersama guru menyusun 
rekomendasi tindak lanjut perbaikan dalam 
bentuk kegiatan analisis butir soal, remedial, 
dan pengayaan 

11,  13 

3 
Menindaklanjuti 
program supervisi 

Kepala sekolah memfasilitasi guru dalam 
merencanakan tindak lanjut perbaikan sistem 
penilaian hasil belajar 

15, 17 

Kepala sekolah mengecek ulang 
keterlaksanaan rekomendasi oleh guru  

16 

Kepala sekolah melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan guru sebagai tindak lanjut 
kegiatan supervisi 

18,19 

Kepala sekolah menggunakan data hasil 
supervisi sebagai bahan perbaikan kinerja 
pelaksanaan program 

20 
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INSTRUMEN ANGKET KOMPETENSI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 

Nama Lengkap     : 
Tenaga Pendidik Kelas/Bidang Studi : 
Pendidikan     : 
Lama Mengajar    : 
 
Petunjuk: 
Nyatakan pendapat Anda pada setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda cheklist pada 
salah satu pilihan yang  tersedia pada lembar jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak pernah 
 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Selalu Sering Kadang-
kadang 

Tidak 
Pernah 

1 
Observasi di dalam kelas yang dilakukan 
oleh kepala sekolah dalam bentuk 
pembinaan guru 

    

2 
Kepala sekolah mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi guru berdasarkan hasil 
pemantauan perencanaan 

        

3 
Kepala sekolah merumuskan tujuan 
supervisi dilengkapi dengan target 
pencapaian yang terukur 

        

4 
Kepala sekolah mengembangkan 
instrumen supervisi dengan target 
indikator pencapaian tujuan sekolah 

        

5 
Kepala sekolah menggunakan instrumen 
relevan dengan target penilaian 

        

6 
Kepala sekolah menggunakan instrumen 
relevan dengan target pemenuhan SKL 
sekolah 

        

7 
Kepala sekolah menggunakan instrumen 
supervisi berdasarkan kesepakatan 
bersama 

        

8 
Kepala sekolah dalam menilai bersifat 
objektif dan selektif 

        

9 
Kepala sekolah melaksanakan kegiatan 
pemantauan berdasarkan masalah 
yang menjadi fokus supervisi 

        

10 

Tujuan yang belum tercapai dalam  
kegiatan pembelajaran dibicarakan 
bersama antara kepala sekolah dan guru 
guna mencari solusi terbaik 

    

11 
Kepala sekolah mengadakan pertemuan 
dan melakukan refleksi setelah selesai 
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mensupervisi tenaga pendidikan   

12 
Kepala sekolah menginformasikan hasil 
supervisi tenaga pendidik untuk melihat 
keunggulan dan kelemahannya 

        

13 

Kepala sekolah memberikan 
rekomendasi perbaikan kepada tenaga 
pendidik yang dianggap memilik  
kelemahan. 

        

14 
Kepala sekolah mengadakan supervisi 
secara berkala dan berkesinambungan 

        

15 
Kepala sekolah memberikan tindaklanjut 
perbaikan sistem hasil belajar kepada 
tenaga pendidik 

        

16 
Kepala sekolah mengadakan pembinaan 
berdasarkan hasil evaluasi supervisi 

        

17 

Kepala sekolah membimbing guru secara 
tutor sebaya dalam pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kondisi tenaga  
pendidik 

        

18 

Kepala sekolah membimbing guru secara 
individu dalam pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kondisi tenaga 
pendidik 

        

19 
Kepala sekolah membimbing guru secara 
kelompok dalam pembelajaran yang 
disesuaikan  

        

20 

Kepala sekolah menggunakan hasil 
supervisi untuk mengetahui ketercapaian 
program sebagai dasar perencanaan 
siklus berikutnya 

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

 
 

 
KISI-KISI INSTRUMEN MUTU PENDIDIKAN 

No. Dimensi Indikator 
No. 

Butir 

1 Profesionalisme Guru 

Tingkat pendidikan  1,17 
Program dan pelatihan peningkatan 
kualitas guru 

3, 5 

Kompetensi Guru 
 6, 7, 12, 

15 

2 Sarana dan prasarana 

Alat dan media 8, 10 
Ruang perpustakaan dan buku- buku 
pelajaran 

11, 14 

Sarana dan prasarana 2, 9 

3 Prestasi  siswa 
Kompetensi sikap 13, 20 
Kompetensi pengetahuan 4, 19 
Kompetensi keterampilan 18, 16 
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INSTRUMEN ANGKET MUTU PENDIDIKAN 
Nama Lengkap     : 
Tenaga Pendidik Kelas/Bidang Studi : 
Pendidikan     : 
Lama Mengajar    : 
 
Petunjuk  
Nyatakan pendapat Anda pada setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda cheklist pada 
salah satu pilihan yang  tersedia pada lembar jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-kadang 
TP = Tidak pernah 
 

 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Selalu Sering Kadang-
kadang 

Tidak 
Pernah 

1 
Guru yang mengajar di Kuttab Imam 
Malik Kota Makassar rata-rata 
adalah lulusan Sarjana (S1)  

        

2 
Kuttab Imam Malik Kota Makassar 
mempunyai sarana penunjang 
pembelajaran memadai 

        

3 

Guru mengikuti Pelatihan Pengembangan 
Media Pembelajran Berbasis IT yang 
diadakan Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar  

        

4 
Saat proses belajar berlangsung, guru 
memberi stimulasi peserta didik untuk 
meningkatkan hasil belajarnya 

        

5 
Guru mengikuti In House Training yang 
diadakan Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar  

        

6 
Guru mampu beradaptasi dengan baik di 
lingkungan sekolah dan masyarakat 

        

7 
Guru tidak menyediakan media 
pembelajaran saat proses pembelajaran 
berlangsung 

        

8 
Guru menggunakan media pembelajaran 
yang tidak sesuai dengan materi yang 
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diajarkan 

9 
Alat pendidikan di Kuttab Imam Malik 
Kota Makassar seperti kursi, meja, papan 
tulis, dan lemari masih layak digunakan 

        

10 
Guru memanfaatkan berbagai sumber 
belajar yang tersedia di sekolah 

        

11 
Kuttab Imam Malik Kota Makassar 
memiliki buku yang lengkap dalam 
perpustakaan 

        

12 
Guru tidak menggunakan RPP saat 
mengajar di dalam kelas  

        

13 

Peserta didik Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar menunjukkan sikap yang  
sopan baik dalam kelas maupun di luar 
kelas  

        

14 
Bahan ajar seperti lembar kerja siswa 
(LKS) sangat membantu guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran 

        

15 
Guru menggunakan metode 
pembelajaran secara kreatif dan menarik 

        

16 

Kepala sekolah  Kuttab Imam Malik 
Kota Makassar memfasilitasi peserta 
didik yang memiliki bakat dalam bidang  
tertentu yang diminati  

    

17 

Guru di sekolah  Kuttab Imam Malik 
Kota Makassar tidak memiliki kualifikasi 
pendidikan sesuai dengan disiplin ilmu 
yang diajarkan  

    

18 
Peserta didik di Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar mempunyai hasil penilaian 
sikap di atas KKM 

    

19 
Peserta didik di Kuttab Imam Malik Kota 
Makassar mempunyai hasil ujian 
semester  di atas KKM yang ditetapkan  

    

20 

Dalam proses belajar mengajar guru 
tidak menggunakan alat peraga untuk 
menyampaikan materi kepada peserta 
didik 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET 
PENGARUH KOMPETENSI  MANAJERIAL DAN SUPERVISI AKADEMIK 
KEPALA SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI KUTTAB IMAM 

MALIK KOTA MAKASSAR 
 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka Penelitian Tesis  dengan judul “Pengaruh Kompetensi  Manajerial dan 

Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di Kuttab Imam Malik 
Kota Makassar”, peneliti menggunakan  instrumen  angket  untuk  mengumpulkan data 
kompetensi  manajerial dan supervisi akademik kepala sekolah terhadap mutu 
pendidikan di kuttab imam malik kota makassar. 
Untuk itu peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 
instrumen tersebut. 
PETUNJUK PENGISIAN 

1. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai 

dalam matriks uraian aspek penilaian. Penilaian menggunakan rentang nilai 

sebagaiberikut: 

Skor 4  : Sangat Sesuai 

Skor 3  : Sesuai 

Skor 2  : Kurang Sesuai 

Skor 1  : Tidak Sesuai 

2. Untuk penilaian umum dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda ceklist (√) pada kolom 

yang sesuai dengan hasil penilaian Bapak/Ibu.  

3. Untuk saran-saran revisi, dimohon Bapak/Ibu langsung menuliskannya pada kolom 

saran yang telah disiapkan. 
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NO. ASPEK PENILAIAN 
Pilihan Penilaian 

1 2 3 4 

1. 

Aspek Petunjuk 
a. Pedoman angket dinyatakan dengan jelas 
b. Indikator dinyatakan dengan jelas 
c. Indikator relevan dengan tujuan yang 

dicantumkan dalam penelitian 

    

2. 

Materi Instrumen 
a. Sesuai dengan tujuan instrumen 
b. Pertanyaan sesuai dengan indikator 
c. Batasan pertanyaan dirumuskan dengan jelas 

    

3. 

Kontruksi 
a. Petunjuk pelaksanaan dinyatakan dengan jelas 
b. Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 
c. Rumusan pertanyaan menggunakan kalimat 

atau perintah yang jelas 

    

4. 

Bahasa 
a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 
b. Menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dimengerti 
c. Menggunakan tulisan, ejaan dan tanda baca 

sesuai dengan EYD 
d. Menggunakan istilah-istilah secara tepat dan 

mudah dipahami 

    

PENILAIAN UMUM 
Uraian Penilaian 

Sangat sesuai, sehingga dapat digunakan tanpa revisi  

Sesuai, dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Cukup sesuai, dapat digunakan dengan banyak revisi  

Tidak sesuai, sehingga belum dapat digunakan  
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KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 

N
o 

Respon
den 

Pertanyaan To
tal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

1 
Respond
en 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 69 

2 
Respond
en 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 

3 
Respond
en 3 3 4 4 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 63 

4 
Respond
en 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 64 

5 
Respond
en 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 69 

6 
Respond
en 6 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 65 

7 
Respond
en 7 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 59 

8 
Respond
en 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 71 

9 
Respond
en 9 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 67 

1
0 

Respond
en 10 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 

1
1 

Respond
en 11 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 65 

1
2 

Respond
en 12 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 63 

1
3 

Respond
en 13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 

1
4 

Respond
en 14 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2 63 

1
5 

Respond
en 15 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 66 

1
6 

Respond
en 16 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 63 

1
7 

Respond
en 17 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 63 

1
8 

Respond
en 18 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

1
9 

Respond
en 19 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 68 

2
0 

Respond
en 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
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2
1 

Respond
en 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

2
2 

Respond
en 22 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 59 

2
3 

Respond
en 23 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 72 

2
4 

Respond
en 24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 

2
5 

Respond
en 25 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63 

2
6 

Respond
en 26 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 51 

2
7 

Respond
en 27 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 58 

2
8 

Respond
en 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

2
9 

Respond
en 29 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 63 

3
0 

Respond
en 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

3
1 

Respond
en 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 74 

3
2 

Respond
en 32 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 60 

3
3 

Respond
en 33 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 61 

3
4 

Respond
en 34 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 65 

3
5 

Respond
en 35 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

3
6 

Respond
en 36 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 3 61 

3
7 

Respond
en 37 1 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 1 1 3 2 4 3 3 3 52 

3
8 

Respond
en 38 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 68 

3
9 

Respond
en 39 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 

4
0 

Respond
en 40 1 1 1 4 4 4 4 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 44 

4
1 

Respond
en 41 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 62 
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4
2 

Respond
en 42 3 2 1 2 1 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 42 

4
3 

Respond
en 43 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 70 

4
4 

Respond
en 44 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 4 4 4 55 

4
5 

Respond
en 45 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 3 62 

4
6 

Respond
en 46 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 72 

4
7 

Respond
en 47 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 68 

4
8 

Respond
en 48 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 56 

4
9 

Respond
en 49 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 62 

5
0 

Respond
en 50 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 62 

 
 

 KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH 
 

1 Responden 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
7
3 

2 Responden 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 
6
8 

3 Responden 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 2 4 4 
6
2 

4 Responden 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6
6 

5 Responden 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
7
3 

6 Responden 6 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 
6
2 

7 Responden 7 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
6
6 

8 Responden 8 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
7
0 

9 Responden 9 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 
6
8 

1
0 

Responden 
10 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

7
2 
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1
1 

Responden 
11 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

1
2 

Responden 
12 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
6 

1
3 

Responden 
13 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
7 

1
4 

Responden 
14 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 

6
5 

1
5 

Responden 
15 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 

6
9 

1
6 

Responden 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 

6
1 

1
7 

Responden 
17 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
7 

1
8 

Responden 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 4 

6
8 

1
9 

Responden 
19 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 

6
5 

2
0 

Responden 
20 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
6 

2
1 

Responden 
21 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 

7
1 

2
2 

Responden 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

6
3 

2
3 

Responden 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 

7
2 

2
4 

Responden 
24 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

2
5 

Responden 
25 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 

6
8 

2
6 

Responden 
26 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 

6
3 

2
7 

Responden 
27 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

6
6 

2
8 

Responden 
28 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

6
6 

2
9 

Responden 
29 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 

6
7 

3
0 

Responden 
30 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

3
1 

Responden 
31 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 
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3
2 

Responden 
32 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 

6
8 

3
3 

Responden 
33 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 

6
6 

3
4 

Responden 
34 2 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 

6
5 

3
5 

Responden 
35 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

3
6 

Responden 
36 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 

6
6 

3
7 

Responden 
37 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 

6
6 

3
8 

Responden 
38 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 

6
7 

3
9 

Responden 
39 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 

6
7 

4
0 

Responden 
40 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 4 4 

6
5 

4
1 

Responden 
41 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

4
2 

Responden 
42 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 

6
7 

4
3 

Responden 
43 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 

6
7 

4
4 

Responden 
44 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 

6
1 

4
5 

Responden 
45 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 

6
9 

4
6 

Responden 
46 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

6
1 

4
7 

Responden 
47 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

7
1 

4
8 

Responden 
48 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 

6
4 

4
9 

Responden 
49 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

6
3 

5
0 

Responden 
50 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 

7
0 
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DATA MUTU PENDIDIKAN 

1 Responden 1 3 3 4 4 4 4 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 
6
3 

2 Responden 2 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 
5
7 

3 Responden 3 4 4 1 4 1 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2 
5
2 

4 Responden 4 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 
5
7 

5 Responden 5 3 3 4 4 4 4 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 
6
3 

6 Responden 6 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 
5
1 

7 Responden 7 3 3 2 4 3 3 2 1 3 3 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 
5
4 

8 Responden 8 3 4 2 3 4 4 1 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 
5
9 

9 Responden 9 3 3 2 4 4 4 2 1 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 
5
9 

1
0 Responden 10 3 4 1 4 3 4 2 1 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 3 2 

5
8 

1
1 Responden 11 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 

5
7 

1
2 Responden 12 3 4 1 4 3 4 2 1 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 3 2 

5
8 

1
3 Responden 13 3 3 4 3 4 4 1 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 

5
8 

1
4 Responden 14 3 3 2 4 4 4 2 1 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 

5
9 

1
5 Responden 15 4 4 2 4 2 3 1 1 4 4 4 1 3 3 3 3 1 3 3 1 

5
4 

1
6 Responden 16 3 3 2 4 4 3 1 1 2 2 2 1 4 4 4 4 1 3 4 2 

5
4 

1
7 Responden 17 3 3 4 3 4 4 1 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 

5
8 

1
8 Responden 18 3 3 3 3 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 

6
4 

1
9 Responden 19 3 4 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 

6
5 

2
0 Responden 20 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 

6
3 
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2
1 Responden 21 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 3 2 

5
9 

2
2 Responden 22 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 

6
2 

2
3 Responden 23 3 3 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

6
0 

2
4 Responden 24 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 1 4 4 4 4 2 3 4 1 

6
4 

2
5 Responden 25 3 3 2 4 3 4 2 1 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 

5
8 

2
6 Responden 26 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 3 2 

5
9 

2
7 Responden 27 4 4 1 4 1 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2 

5
2 

2
8 Responden 28 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 

5
7 

2
9 Responden 29 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 

6
5 

3
0 Responden 30 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 

6
5 

3
1 Responden 31 2 3 2 2 2 4 1 1 4 3 2 1 4 4 4 3 1 3 3 1 

5
0 

3
2 Responden 32 3 4 1 4 3 4 2 1 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 3 2 

5
8 

3
3 Responden 33 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 

5
7 

3
4 Responden 34 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 

6
1 

3
5 Responden 35 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 

5
3 

3
6 Responden 36 3 3 2 4 4 4 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 1 

6
0 

3
7 Responden 37 4 4 3 4 3 4 2 1 4 4 3 1 4 4 4 3 1 3 3 1 

6
0 

3
8 Responden 38 4 2 4 4 4 4 1 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 

5
4 

3
9 Responden 39 3 3 2 4 3 4 2 1 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 

5
8 

4
0 Responden 40 1 1 2 4 2 4 2 1 4 4 1 2 4 4 2 2 4 4 2 4 

5
4 

4
1 Responden 41 4 4 1 4 1 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2 

5
2 
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4
2 Responden 42 2 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 

6
6 

4
3 Responden 43 3 3 2 3 4 4 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 3 4 3 2 

6
0 

4
4 Responden 44 3 3 4 3 4 4 1 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 2 

5
8 

4
5 Responden 45 3 4 2 3 4 4 1 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 

5
9 

4
6 Responden 46 4 2 2 3 4 4 3 1 3 4 2 1 4 4 4 4 1 4 3 4 

6
1 

4
7 Responden 47 4 3 3 4 4 4 2 1 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 

6
3 

4
8 Responden 48 4 4 1 4 1 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2 

5
2 

4
9 Responden 49 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 

5
3 

5
0 Responden 50 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 

5
3 

  
  

Data X1,X2, dan Y 
No Nama Lengkap X1 X2 Y 

1 Responden 1 69 73 63 

2 Responden 2 61 68 57 

3 Responden 3 63 62 52 

4 Responden 4 49 66 57 

5 Responden 5 69 73 63 

6 Responden 6 47 62 51 

7 Responden 7 59 66 54 

8 Responden 8 76 70 59 

9 Responden 9 67 68 59 

10 Responden 10 73 72 58 

11 Responden 11 65 64 57 

12 Responden 12 63 66 58 

13 Responden 13 74 67 58 

14 Responden 14 63 65 59 

15 Responden 15 66 69 54 

16 Responden 16 55 61 54 

17 Responden 17 63 67 58 

18 Responden 18 72 68 64 

19 Responden 19 68 65 65 
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20 Responden 20 76 66 63 

21 Responden 21 76 71 59 

22 Responden 22 59 63 62 

23 Responden 23 72 72 60 

24 Responden 24 74 64 64 

25 Responden 25 63 68 58 

26 Responden 26 51 63 59 

27 Responden 27 58 66 52 

28 Responden 28 76 66 57 

29 Responden 29 63 67 65 

30 Responden 30 76 64 65 

31 Responden 31 74 64 50 

32 Responden 32 60 68 58 

33 Responden 33 61 66 57 

34 Responden 34 65 65 61 

35 Responden 35 60 64 53 

36 Responden 36 61 66 60 

37 Responden 37 52 66 60 

38 Responden 38 68 67 54 

39 Responden 39 61 67 58 

40 Responden 40 44 65 54 

41 Responden 41 62 64 52 

42 Responden 42 42 67 66 

43 Responden 43 70 67 60 

44 Responden 44 55 61 58 

45 Responden 45 62 69 59 

46 Responden 46 72 61 61 

47 Responden 47 68 71 63 

48 Responden 48 56 64 52 

49 Responden 49 56 63 53 

50 Responden 50 56 70 53 
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DATA X1 

No Interval Frekuensi Persentase 
1 42-47 3 6 
2 48-53 3 6 
3 54-59 8 16 
4 60-65 16 32 
5 66-71 8 16 
6 72-76 12 24 

Jumlah   50 100 

    
kelas Interval Frekuensi Titik Tengah Fi.Xi 

42-47 3 45 135 
48-53 3 50.5 151.5 
54-59 8 56 448 
60-65 16 61.5 984 
66-71 8 67 536 
72-76 12 72 864 

Jumlah 50 352 3118.5 

  

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

42-47 3 44.5 1980.25 133.5 5940.75 

48-53 3 50.5 2550.25 151.5 7650.75 

54-59 8 56.5 3192.25 452 25538 

60-65 16 62.5 3906.25 1000 62500 

66-71 8 68.5 4692.25 548 37538 

72-76 12 74 5476 888 65712 

Jumlah 50 356.5 21797.25 3173 204879.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
3173 204879.5 176046  

10067929 10243975 2450  
10067929 10243975   

    

  71.85551  
  71.85551 8.476762956 
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DATA X2 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 61-62 5 10 
2 63-64 10 20 
3 65-66 13 26 
4 67-68 12 24 
5 69-70 4 8 
6 71-73 6 12 

Jumlah   50 100 
kelas Interval Frekuensi Titik Tengah Fi.Xi 

61-62 5 61.5 307.5 
63-64 10 63.5 635 
65-66 13 65.5 851.5 
67-68 12 67.5 810 
69-70 4 69.5 278 
71-73 6 72 432 

Jumlah 50 399.5 3314 

   66.28         

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

61-62 5 61.5 3782.25 307.5 18911.25 
63-64 10 63.5 4032.25 635 40322.5 
65-66 13 65.5 4290.25 851.5 55773.25 
67-68 12 67.5 4556.25 810 54675 
69-70 4 69.5 4830.25 278 19321 
71-73 6 72 5184 432 31104 

Jumlah 50 399.5 26675.25 3314 220107 
 
 
 
 

DATA Y 
No Interval Frekuensi Persentase 
1 50-52 6 12 
2 53-55 8 16 
3 56-58 13 26 
4 59-61 12 24 
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5 62-64 7 14 
6 65-66 4 8 

Jumlah   50 100 

 
   

    
kelas Interval Frekuensi Titik Tengah Fi.Xi 

50-52 6 51 306 
53-55 8 54 432 
56-58 13 57 741 
59-61 12 60 720 
62-64 7 63 441 
65-66 4 65.5 262 

Jumlah 50 350.5 2902 

   58.04 

    

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

50-52 6 51 2601 306 15606 
53-55 8 54 2916 432 23328 
56-58 13 57 3249 741 42237 
59-61 12 60 3600 720 43200 
62-64 7 63 3969 441 27783 
65-66 4 65.5 4290.25 262 17161 

Jumlah 50 350.5 20625.25 2902 169315 
 
 

8465750 8421604     

 44146  44146 18.01878 4.244853 

 18.01877551  2450   

      
UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 
N 50 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 0.0000000 

Std. 
Deviation 

0.72888860 
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Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.097 

Positive 0.072 

Negative -0.097 

Test Statistic 0.097 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

  
UJI LINEARITAS DAN HOMOGENITAS 

ANOVA Table 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Unstandardized 
Residual * 
Unstandardized 
Predicted 
Value 

Between 
Groups 

(Combined) 
22.866 29 0.788 4.980 0.000 

Linearity 0.000 1 0.000 0.000 1.000 
Deviation 
from 
Linearity 

22.866 28 0.817 5.158 0.000 

Within Groups 3.167 20 0.158     
Total 26.033 49       

 
UJI REGERESI SEDERHANA X1 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .973a 0.947 0.946 0.970 

a. Predictors: (Constant), kompetensi manajerial 

     
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) 28.276 1.026   27.546 0.000 

kompetensi 
manajerial 0.471 0.016 0.973 29.337 0.000 

a. Dependent Variable: mutu pendidikan 

ANOVAa 
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Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 810.100 1 810.100 860.674 .000b 

Residual 45.180 48 0.941     

Total 855.280 49       

a. Dependent Variable: Mutu pendidikan 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi manajerial 

 
UJI REGRESI SEDERHANA X2 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 .977a 0.955 0.954 0.900 

a. Predictors: (Constant), komptensi superpisi akademik 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -30.527 2.795   -10.921 0.000 

komptensi 
superpisi 
akademik 

1.336 0.042 0.977 31.745 0.000 

a. Dependent Variable: mutu pendidikan 

       
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 816.395 1 816.395 1007.765 .000b 

Residual 38.885 48 0.810     

Total 855.280 49       

a. Dependent Variable: Mutu pendidikan 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi supervisi akademik 

 
UJI REGRESI BERGANDA 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
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B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) -5.188 5.746   -0.903 0.371 

Kompetensi manajerial 0.216 0.045 0.448 4.817 0.000 
Kompetensi supervisi 

akademik 0.747 0.127 0.546 5.879 0.000 

a. Dependent Variable: Mutu pendidikan 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 829.247 2 414.624 748.572 .000b 

Residual 26.033 47 0.554     

Total 855.280 49       

a. Dependent Variable: Mutu pendidikan 

b. Predictors: (Kompetensi supervisi akademik, Kompetensi manajerial 

 
Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .985a 0.970 0.968 0.744 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi supervisi akademik, 
Kompetensi manajerial 
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