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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 Jim J ج 

 

Je 

 h}a ح 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش
 

syin 

 

sy  

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ؼ
 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ؽ
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ؾ
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ؿ
 

lam 

 

l 

 

el 

 
 ـ
 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ف
 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هػ
 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

y 

 

ye 

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

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

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 : كَيْفََ 

 haula : هَوْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: ََمَات : ma>ta 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يََوُْتَُ

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

َاَ|َ... َىَََ...ََ  

 
d}ammah dan wau 

 

 وػَُ
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػى
 



 
 

 

 

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: 

َالََ طْفَاؿَِرَوْضَةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َالَْفَاضِلَة  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَدِيػْنَةَُ

 al-h}ikmah :  كْْممَةاَلَِْ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلَْقَّ

مََنػُعَ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُوَ 

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

( َّ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

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

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

 



 
 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ (alif lam 

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

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

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلَةَ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادَُ

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: 

فََمُرُوَْتأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 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 ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 



 
 

 

 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

Contoh: 

للهَِباِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ  billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفَِْرَحَْْةَِاللهَِهَُ     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‘a linna>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 Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

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

HR = Hadis Riwayat 

No =  Nomor 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

vol = volume 

SMA = Sekolah Menengah Atas 

 

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

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



 
 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Wahidah  

NIM : 80300217037 

Judul : Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja 

Guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar  

Penelitian ini membahas tentang pengaruh lingkungan kerja dan 
kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar 
dengan tujuan untuk: 1) mengkaji realitas lingkungan kerja SMA Muhammadiyah 
di Kota Makassar; 2) mengkaji realitas kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota 
Makassar; 3) mengkaji realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 
Makassar; 4) menguji pengaruh antara lingkungan kerja terhadap motivasi kerja 
guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar; 5) menguji pengaruh kompensasi 
terhadap motivasi kerja guru SMA Muhamamdiyah di Kota Makassar; 6) menguji 
pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap 
motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan metode ex post 
facto melalui pendekatan kuantitatif-positivistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar sebanyak 142 orang  
dengan sampel 105 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan 
statistik inferensial dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
sederhana dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) realitas lingkungan kerja SMA 
Muhammadiyah di Kota Makassar dari hasil analisis data menunjukkan 
persentase sebesar 77,4% dari kriteria yang diharapkan; 2) realitas kompesasi 
SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dari hasil analisis data menunjukkan 
persentase sebesar 69,1%; 3) realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di 
Kota Makassar dari hasil analisis data menunjukkan persentase sebesar 76,6%; 4) 
terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru SMA 
Muhammadiyah di Kota Makassar sebesar 49,3% yang menunjukkan pengaruh 
yang positif dan signifikan; 5) terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap 
motivasi kerja guru SMA  Muhammadiyah di Kota Makassar sebesar 55,4% yang 
menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan; 6) terdapat pengaruh antara 
lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja 
guru SMA  Muhammadiyah di Kota Makassar sebesar 65,1% yang menunjukkan 
pengaruh yang positif dan signifikan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pihak sekolah hendaknya mampu 
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan cara memenuhi semua 
sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan guru dalam kegiatan 
pembelajaran maupun dalam menunjang pekerjaan guru sehingga setiap guru 
dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepala sekolah 
selaku pemegang kebijakan juga harus tetap memikirkan kesejahteraan guru 
melalui pemberian kompensasi yang layak karena tingginya kompensasi akan 
sangat mempengaruhi motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya guru.   
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Name     : Wahidah   
Reg. Number  : 80300217037  
Tittle   : The Effects of Working Environment and Rewards on Teachers’ 

Working Motivation at Muhammadiyah High School of Makassar 

The major purpose of this research was to investigate the effects of 
working environment and rewards given to teachers on their working motivation 
at Muhammadiyah High School of Makassar. In particular, this research will 
examine six main problems, namely: 1) To examine and investigate the working 
environment at Muhammadiyah high school of Makassar; 2) to examine and 
investigate the kinds of rewards given to teachers at Muhammadiyah high school 
of Makassar; 3) to examine and investigate the teachers‟ working motivation at 
Muhammadiyah high school of Makassar; 4) to examine the effects of the 
working environment on teachers‟ working motivation at Muhammadiyah high 
school of Makassar; 5) to examine the effects of rewards on teachers‟ working 
motivation at Muhammadiyah high school of Makassar; 6) to examine the effects 
of both of working environment and rewards on teachers‟ working motivation at 
Muhammadiyah high school of Makassar.  

The methodological approach adopted in this study was a quantitative 
research approach with an ex post facto method. The scientific approach used in 
this study was a quantitative-positivistic approach. The population in this study 
were all teachers at Muhammadiyah high school of Makassar consisted of 142 
teachers. Of all the population, 105 teachers were selected as the research 
samples. The data collection method used in this study was a questionnaire. The 
research data were analysed using descriptive statistics and inferential statistics 
analysis. Furthermore, the hypothesis was tested using simple regression analysis 
and multiple regression analysis. 

The results of this study indicated that based on the data analysis: 1) The 
working environment at Muhammadiyah High School of Makassar was apparent 
to be 77.4% which was considered to be in the expected criteria; 2) The rewards 
implemented at Muhammadiyah High School of Makassar was apparent to be 
69.1%; 3) The working motivation of teachers at Muhammadiyah High School of 
Makassar was apparent to be 76,6%; 4) There were considerably significant and 
positive effects of working environment on teachers‟ working motivation at 
Muhammadiyah High School of Makassar with the percentage of 49.3%; 5) There 
were considerably significant and positive effects of rewards given to teachers on 
teachers‟ working motivation at Muhammadiyah High School of Makassar with 
the percentage of 55,4%; 6) There were considerably significant and positive 
effects of working environment and rewards given to teachers on teachers‟ 
working motivation at Muhammadiyah High School of Makassar with the 
percentage of 65,1%.  

As implications of this research, it is expected to school personnels to be 
able to create conducive and comfortable working environment by fulfilling all 
the learning facilities and infrastructure needed by teachers in their learning 
activities. In addition, teachers should be given full supports and assistances so 
that they could concentrate on their teaching and learning practices. It is also 
expected for the principal as the policy holder to put great emphasis on the 
teachers‟ welfare Teachers are expected to be given appropritate rewards so that 
their working motivation could increase. As a result, the teachers could 
successfully accomplish their school responsibilities and duties.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. Sekolah mempunyai berbagai tujuan, dimana salah satu tujuan tersebut 

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan itu akan dicapai dengan 

memfungsikan semua sumber daya yang ada di sekolah tersebut seperti guru, sarana 

dan prasarana, pegawai, kepala sekolah, masyarakat, siswa dan sebagainya.1  

Jika sumber daya berfungsi dengan baik, maka organisasi tersebut tentunya 

juga dapat mencapai tujuan dengan baik. Namun demikian perlu disadari bahwa 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh faktor 

internal organisasi seperti kinerja guru, pengalaman serta sumber daya yang ada 

dalam organisasi dan eksternal organisasi seperti kebijakan pemerintah, hubungan 

dengan organisasi lain dan sebagainya. Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, 

faktor yang mempengaruhi dalam percapaian tujuan pendidikan pada umumnya dan 

tujuan sekolah pada khususnya adalah guru atau pendidik yang terlibat langsung 

dengan peserta didik.2 Sebagai sumber daya, guru akan melaksanakan tugasnya 

dengan baik, apabila guru tersebut mempunyai keinginan atau dorongan yang kuat 

serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.  

Mulyasa mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau 

penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu.3 Sedangkan 

Hamzah mengemukakan bahwa motivasi adalah dorongan dasar yang mengerakkan 

seseorang seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

                                                           
1Erina Putri, “Motivasi  Kerja Guru dalam Pelaksanaan Tugas Mengajar di SMK Negeri 

Bukittinggi”, Bahana Manajemen Pendidikan, vol. 2 no. 1 (Juni 2014), h. 210. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana  (Diakses 10 Agustus 2020) 

2Alfianis, “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi guru dalam mengajar di 
sekolah”, Bahana Manajemen Pendidikan, vol. 2 no. 1 (Juni 2014), h. 41. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana  (Diakses 10 Agustus 2020) 

3Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 120 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana


 
 

 

 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan dalam dirinya.  

Adapun motivasi kerja guru tidak lain adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya- upaya yang 

nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut guru 

perlu memiliki motivasi yang kuat, pengabdian terhadap pekerjaan, bertanggung 

jawab dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam membimbing siswanya dan 

menggerakkannya pada peningkatan mutu siswa yang baik kualitas ataupun 

kuantitasnya.4 

Motivasi kerja harus ditumbuh kembangkan sedemikian rupa oleh guru yang 

bersangkutan. Namun demikian juga dituntut adanya usaha dari kepala sekolah untuk 

meningkatkan motivasi kerja guru ke arah yang lebih baik.5 Dukungan kepala sekolah 

dalam peningkatan motivasi kerja guru dapat berupa penciptaan lingkungan kerja 

yang positif. Karena suasana kerja sangat penting bagi guru, menciptakan iklim kerja 

positif dapat diterapkan dengan gaya kepemimpinan yang disegani, tidak mejadi 

pemimpin yang arogan dan menerapkan servant leadership. Memberikan apresiasi 

atas prestasi, apresiasi tidak harus dengan reward atau hadiah. Kepala ssekolah dapat 

mengucapkan langsung atau secara lisan rasa terimakasih kepada guru yang telah 

melakukan kerja yang sangat baik. Dan yang sangat perlu diperhatikan oleh kepala 

sekolah adalah memperhatikan kesejahteraan guru.   

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada beberapa guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas masih kurangnya 

motivasi kerja guru dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dari beberapa 

fenomena yaitu: kurangnya tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah. Ini terlihat dari kurangnya keinginan guru untuk menyusun 

silabus pembelajaran dengan sebaik- baiknya. Masih adanya sebahagian guru yang 

masih menggunakan silabus yang lama tanpa menyusun terlebih dahulu silabus baru 
                                                           

4Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 1. 
5Erina Putri, “Motivasi  Kerja Guru dalam Pelaksanaan Tugas Mengajar di SMK Negeri 

Bukittinggi”, Bahana Manajemen Pendidikan, vol. 2 no. 1 (Juni 2014), h. 212. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana  (Diakses 10 Agustus 2020) 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana


 
 

 

 

yang akan digunakan menyesuaikan kurikulum yang baru. Kurangnya keinginan guru 

untuk menyusun program tahunan, program semester dan program tatap muka  sesuai 

dengan pokok bahasan yang ada dalam kurikulum, program tahunan, program 

semester dan program tatap muka  disusun apabila diminta oleh kepala sekolah dan 

guru yang berpotensi bagi kemajuan pendidikan (sekolah) atau memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan dirinya belum menjadi perhatian oleh kepala sekolah serta 

kurangnya inisiatif guru dalam melaksanakan pekerjaaan seperti guru hanya 

menyediakan perangkat pembelajaran jika pengawas datang kesekolah untuk 

mensupervisi guru tersebut. 

Fenomena- fenomena tersebut terjadi tidak lepas dari kurangnya dukungan 

fasilitas yang ada disekolah berupa ketersediaan ATK (Alat Tulis kantor) berupa 

kertas yang selalu siap sedia jika guru ingin mencetak perangkat pembelajarannya. 

Keterbatasan fasilitas yang ada disekolah tentu harus diperhatikan oleh kepala 

sekolah selaku top leader. Dalam mengajar guru tentu juga memerlukan fasilitas yang 

memadai dalam kelas agar proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. 

Melihat rata-rata guru SMA Muhammadiyah yang mengajar di sekolah masih sebagai 

honorer yang honornya tidak seberapa. Dan hanya sedikit guru SMA Muhammadiyah 

yang berstatus sebagai PNS, guru yang telah sertifikasi hanya 2 sampai 3 orang pada 

tiap sekolah SMA Muhammadiyah.  Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ATK, 

sekolahlah yang harus menyediakan.  

Keadaan suhu udara di ruang kelas yang panas tentu akan menggangu proses 

pembelajaran. Seperti yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 Makassar, fasilitas 

dalam ruang kelas telah disediakan kipas angin namun guru dan peserta didik masih 

merasa panas didalam ruangan. Selain SMA Muhamamdiyah 2, SMA 

Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 4, SMA Muhammadiyah 5 dan 7 serta 

SMA Muhammadiyah 9 masih menggunakan kipas angin di ruang kelas. Berbeda 

dengan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh dan SMA Muhammadiyah 6 Makassar 

yang telah menggunakan AC di ruang kelas. Kondisi ini tentu akan sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran jika ruangannya tidak kondusif.  



 
 

 

 

Perbaikan fasilitas yang ada disekolah dapat dilakukan melalui anggaran dana 

BOS yang diterima oleh sekolah. Selain untuk menggaji honor guru, dana BOS yang 

diterima oleh sekolah dapat dianggarkan untuk perawatan dan pemeliharaan ringan 

dapat juga digunakan untuk membeli kipas angin baru atau memasang AC secara 

bertahap pada ruang kelas.  

Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas 

pada sekolah yang dipimpinnya agar dorongan dalam diri guru selalu tumbuh 

meskipun fasilitas yang disediakan masih terbatas. Ditambah dengan masih sedikit 

guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar yang telah sertifikasi, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan ATK sekolah harus menyediakan atau setidaknya mengganti 

biaya fotocopy atau print administrasi pembelajaran. Kepala sekolah dapat 

menumbuhkan motivasi guru melalui penciptaan suasana kerja yang kondusif. Jika 

suasana kerja disekolah kondusif, guru akan betah berlama-lama disekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMA Muhammadiyah 5 

Makassar Ibu Dra. Habibah mengatakan bahwa yang membuat beliau betah mengajar 

di sekolah adalah suasananya, hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan 

walaupun gaji yang diberikan sedikit namun karena hubungan dengan teman-teman 

guru sangat ramah beliau merasa bersyukur bertemu dengan rekan-rekan kerja yang 

baik di sekolah.6  

Selain perlunya fasilitas yang memadai, motivasi seseorang yang melakukan 

kegiatan muncul karena merasakan perlunya untuk memenuhi kebutuhan, apabila 

kebutuhannya telah terpenuhi, motivasinya akan turun. Berkembang pemikiran 

bahwa motivasi juga diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, apabila 

tujuan juga telah tercapai, biasanya motivasi juga menurun. Oleh karena itu, motivasi 

dapat dikembangkan apabila timbul kebutuhan maupun tujuan baru.7 Dalam Islam 

                                                           
6Dra. Habibah (45 Tahun), Guru SMA Muhammadiyah 5 Makassr, Wawancara, Makassar, 

22 Agustus 2020.  
7Wibowo, Manajemen Kinerja (Cet.12, Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 321. 



 
 

 

 

motivasi kerja adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah.8 

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS Al Maidah/5:9.  

    

    

       

Terjemahnya:  
“Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang 
baik bahwa bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar”.

9  
 

Ayat ini menunjukkan adanya motivasi kerja yang utuh dalam Islam. Motivasi 

bekerja untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran Allah adalah motivasi terbesar 

bagi seorang muslim. Untuk itulah bekerja dalam Islam tidak berdiri di ruang hampa 

yang hanya mengejar bonus duniawi. Namun lebih dari itu, bekerja dalam ajaran 

Islam adalah untuk mewujudkan “bonus tidak terhingga” yang telah dijanjikan Allah 

pada para pelakunya.10  

Selain itu, motivasi dalam Islam juga disebut dengan niat. Dalam Hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:  
 

َِ اللهُ عَنْوُ قاَلَ : رَ بْنِ انْخَطَّابِ رَضِ ًَ ِْ حَفْصٍ عُ ْْنَ أبَِ ؤْيِنِ ًُ ْْرِ انْ  عَنْ أيَِ

ا  ًَ إنَِّ ًَ َّاتِ  الُ باِننِّْ ًَ ا اْلأعَْ ًَ لُ : إنَِّ ٌْ لَ اللهِ صهَ الله عهْو ًسهى ّقَُ ٌْ عْتُ رَسُ ًِ سَ

نوِِ فيَِجْرَتوُُ إنََِ اللهِ  ٌْ رَسُ ًَ نْ كَانتَْ ىِجْرَتوُُ إنََِ اللهِ  ًَ ٍ . فَ ٌَ نكُِمِّ ايْرِئٍ يَا نَ

                                                           
8Rahmat, “Motivasi Kerja dalam Islam”. Official Website of Rahmat. http://www.motivasi-

islami. com/motivasi-kerja-dalam-islam (22 Oktober 2020) 
9Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 

2012), h. 108. 
10Agus Marimin, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta”, Jurnal Muqtasid, vol. 
2 no. 2 (Juli 2011), h. 30. https://media.neliti.com/media/publications/153723-ID-pengaruh-gaya-
kepemimpinan-motivasi-kerj.pdf 



 
 

 

 

يَنْ كَانتَْ ىِجْرَتوُُ ندُِنْْاَ  ًَ نوِِ،  ٌْ رَسُ ًْ ايْرَأةٍَ ّنَْكِحُياَ فيَِجْرَتوُُ إنََِ يَا ًَ ْْبيُاَ أَ ّصُِ

ْْوِ   ()رًاه انبخارُ ً يسهى .ىاَجَرَ إنَِ

 
Artinya: “Dari Amirul Mu‟minin, (Abu Hafsh atau Umar bin Khattab 
radiyallahu‟anhu) dia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu‟alaihi wassalam bersabda: “Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung 
kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, 
barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang berhijrah karena (untuk mendapatkan) 
dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa 
yang menjadi tujuannya (niatnya)”.11  

Niat seseorang bekerja akan menjadi motivasi bagi orang tersebut. Motivasi 

menjadi sangat penting disebabkan secara naluriah manusia mengharapkan imbalan 

dari perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga sekeras apapun pekerjaan yang 

dialakukan, sebesar itu pula imbalan yang diterima. Pemahaman terhadap ayat dan 

hadits ini tidak hanya berorientasi kepada imbalan akhirat saja. Namun motivasi ini 

sesuai dengan hukum dunia, yakni seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai 

dengan besarnya usaha yang dilakukan.12  

Imbalan bagi seorang guru SMA Muhammadiyah yang berada di kota 

Makassar berupa honor yang dibayarkan setiap akhir bulan atau pertiga bulan sesuai 

dengan jumlah jam yang diajarkan oleh guru tersebut. Semakin banyak jumlah jam 

guru maka semakin banyak pula honor yang diterima. Selain honor mengajar, guru-

guru SMA Muhammadiyah seperti guru di SMA Muhammadiyah 2 Makassar juga 

memiliki tugas tambahan seperti menjadi wali kelas, guru BK dan Laboran. Wali 

kelas akan mendapatkan tunjangan wali kelas, guru BK dan Laboran yang dibayarkan 

bersamaan dengan pembayaran honor guru. Jumlah tunjangan yang diberikan kepada 

                                                           
11Muhammad bin Isma„il al-Bukhâri, Al-Jâmi„ Ash-Shahîh (Qâhirah: al-Mathba„ah as-

Salafiyah, 1400 H),  h. 1. Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi, Shahîh Muslim (Riyadh: Dâr 

Thayyibah, 1427 H/ 2006 M), h. 23. 
12Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2011), h. 6 



 
 

 

 

guru yang memiliki tugas tambahan disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-

masing.13  

Jumlah honor yang diterima oleh guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena berbeda pula jumlah dana BOS 

yang diterima oleh setiap sekolah yang perhitungannya hasil kali dari jumlah siswa. 

Adapun jumlah dana BOS yang diterima oleh SMA Muhammadiyah 1 Makassar 

dengan jumlah siswa 167 yaitu 250.500.000, sedangkan SMA Muhammadiyah 2 

Makassar dengan jumlah siswa 77 sebesar 115.500.000. Dari jumlah dana BOS yang 

berbeda tersebut tentu akan berpengaruh pada besarnya gaji honor guru. Sehingga 

tingkat kompensasi finasial yang diterima oleh guru juga berbeda yang didasarkan 

pada hasil keputusan rapat kepala sekolah dan dewan guru serta komite sekolah 

mengenai besaran honor yang dibayarkan kepada guru per jam. Sehingga tinggi 

rendahnya kompensasi yang diterima oleh guru SMA Muhammadiyah di sekolah 

masing-masing berbeda.  Rata-rata honor guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar adalah Rp. 7.500 – Rp.30.000/jam.  

Imbalan dan tunjangan guru pada pembahasan diatas oleh peneliti 

didefinisikan dengan kompensasi secara luas yang bukan hanya meliputi honor/gaji 

dan tunjangan melainkan penghargaan-penghargaan yang diberikan dan kesempatan 

mengajukan cuti serta pujian-pujian yang diberikan kepada guru. Pemberian 

penghargaan dan pujian bagi guru yang berprestasi tentu akan meningkatkan motivasi 

kerja guru tersebut dan mendorong guru yang lain agar bisa meraih prestasi yang 

sama.  

Berdasarkan pada uraian di atas selain pemenuhan kebutuhan akan hasil kerja 

yang mempengaruhi motivasi kerja juga adalah kondisi kerja/lingkungan kerja. 

Karena lingkungan kerja merupakan unsur motivasi dari guru itu sendiri.. 

Kekondusifan lingkungan kerja suatu sekolah mempengaruhi sikap dan tindakan 

                                                           
13Asri Ayu Agusalim, S.Pd (25 Tahun), Staf TU SMA Muhamamdiyah 2 Makassar, 

Wawancara, 21 November 2020. 



 
 

 

 

seluruh komunitas, khususnya dalam pencapaian kenyamanan guru di sekolah.14 Oleh 

karena itu, lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram serta pemberian 

kompensasi yang layak akan membuat seseorang betah untuk tetap bekerja di tempat 

tersebut. Lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan kondusif akan mampu 

meningkatkan produktivitas kerja sehingga akan meningkatkan motivasi kerja.   

Berdasarkan uraian tentang motivasi kerja lingkungan kerja dan kompensasi 

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi 

terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat pokok masalah 

mengenai pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap motivasi kerja guru 

SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dengan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana realitas lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar?  

2. Bagaimana realitas pemberian kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar?  

3. Bagaimana realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar?  

4. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan lingkungan kerja terhadap 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar?  

5. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan kompensasi terhadap 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar?  

6. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja dan 

kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar?  

 

                                                           
14 Asari, “Hubungan antara Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru di 

Sekolah SMK Negeri 1 Muara Bungo”, Tesis (Jambi: Universitas Jambi, 2017), h. 2. 



 
 

 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.   

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi 

kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja 

guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan lingkungan kerja dan kompensasi 

secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar.  

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul. Sedangkan ruang lingkup 

penelitian betfungsi untuk menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, baik dari segi 

rentang waktu maupun jangkauan wilayah objek penelitian. Adapun definisi 

operasional variabel dan ruang lingkup penelitian dalam proposal ini adalah:  

1. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekolah tempat 

para guru bekerja dan yang mempengaruhi pekerjaan guru saat sedang melakukan 

pekerjaan. Adapun ruang lingkup penelitian yaitu lingkungan kerja fisik dan non 

fisik. Lingkungan kerja fisik meliputi: kebisingan, keamanan, penerangan, suhu udara 

diruangan, fasilitas, dekorasi, dan kebersihan. Sedangkan lingkungan kerja non fisik 

meliputi: hubungan rekan kerja, hubungan atasan, iklim kerja, dan kebijakan. 



 
 

 

 

2.   Kompensasi  

Kompensasi adalah imbalan dan penghargaan atas jasa yang diberikan 

kepada guru baik berupa kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung. 

Adapun ruang lingkup kompensasi langsung meliputi: gaji, tunjangan dan bonus. 

Sedangkan kompensasi tidak langsung meliputi: asuransi, penghargaan, pujian dan 

cuti. 

3. Motivasi kerja guru 

Motivasi kerja guru adalah dorongan kerja guru untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun ruang lingkup penelitian motivasi kerja guru yaitu tanggungjawab dalam 

melakukan pekerjaan, prestasi yang ingin dicapai, pengembangan diri, kemandirian 

dalam bertindak dan imbalan yang layak.  

E. Kajian Pustaka  

Bagian ini merupakan penelusuran yang dilakukan penulis tentang penelitian-

penelitian yang telah atau pernah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama 

sehingga mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian-

penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  

Tri Hartati Farida dengan judul tesis “Peran Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru Taman Kanak-Kanak (Studi Pada TK Aisyiyah Pembina Piyungan 

Bantul Yogyakarta)” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran motivasi 

kerja dan kinerja guru, serta bagaimana peran motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru TK Aisyiyah Pembina Piyungan Bantul Yogyakarta. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan melakukan pemaparan 

secara deskriptif-analitis terhadap data yang diperoleh dari field research. Adapun 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi kerja guru TK Aisyiyah Pembina 

Piyungan Bantul Yogyakarta tersebut termasuk kategori tinggi yang dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Adapun yang tergolong kategori motivasi 



 
 

 

 

rendah dalam bekerja yaitu motivasi dalam meniti karir. Sedangkan, kinerja guru di 

TK Aisyiyah Pembina Piyungan Bantul Yogyakarta tergolong tinggi. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa indikator, yaitu: prestasi, pembelajaran kurikuler dan 

ekstrakurikuler, kegiatan kelembagaan, dan tanggung jawab profesional guru. 

Adapun kinerja guru yang rendah yaitu menyangkut masalah keterlambatan guru 

ketika terjadi pergantian jam.15 Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah tesisi Tri membahas mengenai peran motivasi kerja guru 

sedangkan peneliti akan membahas mengenai pengaruh motivasi kerja guru dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Endah Susyana dengan judul tesis “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Dalam Lingkup Kementerian 

Agama Kabupaten Halmahera Timur” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan dan disiplin kerja terhadap kinerja guru 

dengan menggunakan desain penelitian non eksperimental dengan analisis kuantitatif. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis tentang motivasi, 

lingkungan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru madrasah dalam lingkup Kemenag Kabupaten Halmahera Timur baik 

secara parsial maupun simultan berdasarkan nilai Adjusted R square 96.5% dengan 

korelasi sangat kuat yaitu berada diatas 80%.16 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada variable dependent yaitu motivasi kerja. 

Endah Susyana membahas motivasi secara umum sedangkan yang akan diteliti oleh 

peneliti adalah motivasi kerja guru dan lokasi penelitian yang berbeda pula.  

Uli Uslihatul Auliya, Partono Thomas dan Lyna Latifah dengan judul 

“Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja 

                                                           
15 Tri Hartati Farida, “Peran Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Taman Kanak-

Kanak (Studi Pada TK Aisyiyah Pembina Piyungan Bantul Yogyakarta), Tesis (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. ix 

16Endah Susyana, “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Guru Madrasah Dalam Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur.” Tesis 
(Makassar: Universitas Terbuka, 2014), h. 3. 



 
 

 

 

Guru” dalam jurnal Economic Education Analysis Journal (EEAJ). Adapun tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh positif supervisi kepala sekolah dan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri se-

Kabupaten Pemalang  baik secara simultan maupun parsial dengan metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.17 Perbedaan 

penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah variabel penelitian 

supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dan lokasi 

penelitian sedangkan peneliti menggunakan variabel kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah.  

Sugianto dengan judul pengaruh kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja 

melalui kepuasan kerja terhadap efektivitas kerja tenaga kependidikan kontrak kerja 

di Universitas Jember dalam jurnal BISMA. Penelitian  ini  merupakan  explanatory  

research  dengan  pendekatan  kuantitatif dan  data dianalisis menggunakan model 

persamaan struktural (SEM). Berdasarkan hasil analisis SEM, diketahui bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan  

efektivitas  kerja, motivasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepuasan 

kerja dan efektivitas kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap  kepuasan  kerja  dan  efektivitas  kerja,  dan  kepuasan  kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.18 Perbedaaanya penelitian Sugianto 

dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu metodologi penelitian, Sugianto 

menggunakan explanatory research dan variabel motivasi pada penelitian sugianto 

adalah variabel terikat sedangkan peneliti menggunakan ex post facto dan varibel 

tidak terikatnya yaitu motivasi kerja guru.   

                                                           
17Uli Uslihatul Auliya, dkk, “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

Terhadap Kinerja Guru”, Economic Education Analysis Journal, vol. 1 no. (2012) 
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj  

18 Sugianto, “Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja Melalui Kepuasan Kerja 

Terhadap Efektivitas Kerja Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja di Universitas Jember”. Jurnal Bisnis 
dan Manajemen (BISMA), vol. 12, no. 1 Januari 2018, h. 1-9.  

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj


 
 

 

 

Khaled Al-Omari and Haneen Okasheh dengan judul The Influence of Work 

Environment on Job Performance: A Case Study of Engineering Company in Jordan. 

Adapun metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan cross-sectional survey. 

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa the situational constrains constituted of 

factors such as noise, office furniture, ventilation and light, are the major work 

environment conditions that have negative impact on job performance and should 

gain more attention.  It is suggested that employers should take initiatives to motivate 

employees by improving their work environment. As employees are motivated, their 

job performance will increase, and they will achieve the desired outcomes and goals 

of the job. Thus, increasing the employers‟ satisfaction.19 Perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Khaled adalah studi kasus 

sedangkan peneliti bukan merupakan studi kasus dengan variable terikat yang 

berbeda pula, Khaled menggunakan varibel kinerja sedangkan peneliti menggunak 

variable motivasi kerja guru.  

Abdul Raziqa dan Raheela Maulabakhsha dengan judul  Impact of Working 

Environment on Job Satisfaction. Dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan 

pengumpulan data melalui questionnaire. Hasil penelitiannya mengindikasikan a 

positive relationship between working environment and employee job satisfaction. 

The study concludes with some brief prospects that the businesses need to realize the 

importance of good working environment for maximizing the level of job satisfaction. 

This paper may benefit society by encouraging people to contribute   more to their 

jobs and may help them in their personal growth and development. Hence, it is 

essential for an organization to motivate their employees to work hard for achieving 

the organizational goals and objectives.20 Perbedaan penelitian ini dengan yang akan 

                                                           
19Khaled Al Omari and haneen Okasheh, “The Influence of Work Environment on Job 

Performance: A Case Study of Engineering Company in Jordan”, International Journal of Applied 
Engineering Research, vol. 2, no. 24 (2017): h. 15544 – 15548.  

20Abdul Raziqa dan Raheela Maulabakhsha, “Impact of Working Environment on Job 
Satisfaction, Procedia Economics and Finance, 23 (2015): h.717–725. 
www.elsevier.com/locate/procedia or www.sciencedirect.com 

http://www.elsevier.com/locate/procedia


 
 

 

 

dilakukan peneliti yaitu peneliti menggunakan dua variable yaitu lingkungan kerja 

dan kompnsasi terhadap motivasi kerja guru sedangkan Abdul dan Raheela 

menggunakan dua variable yaitu lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja.  

Ghulam Muhammad, Dr. Shafiq-ur- Rehaman dan Nadeem Ahmed dengan 

judul Impact of Work Environment on Teachers‟ Job Satisfaction A Case Study of 

Private Business Universities of Pakistan. Dengan menggunakan kuesioner skala 

likert. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa there is a positive relationship 

between all factors of work environment and job satisfaction in teachers. Research 

also found that the employer – employee relationships is most important factor of 

work environment in private business universities of Pakistan. It is suggested that the 

universities management should focus on favorable work environment particularly 

the factor of relationship between employer and employee to increase the job 

satisfaction amongst teachers, which may lead to higher performance. As research 

only was conducted with teachers of private business universities of Pakistan, it 

cannot be generalized to all sectors of country. Variables and sample size should be 

increased in the future research to get the better results.21 Perbedaan penelitian 

Ghulam dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti perletak pada variabel 

penelitian yaitu variabel dalam penelitian Ghulam adalah lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja, sedangkan variabel peneliti adalah lingkungan kerja dan kompensasi.   

Danya M. Corkin, Adem Ekmekci dan Richard Parr dengan judul The Effects of 

the School-Work Environment on Mathematics Teachers‟ Motivation for Teaching: A 

Self-Determination Theoretical Perspective. Partisipan dalam penelitian ini adalah 

217 guru yang mengajar di Negara bagian Texas. Dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa principals autonomy support positively predicted teachers‟ self-

efficacy and intrinsic value for teaching beyond years of teaching experience, 

                                                           
21Ghulam Muhammad, dkk, Impact of Work Environment on Teachers‟ Job Satisfaction A 

Case Study of Private Business Universities of Pakistan, European Journal of Business and 
Management, 7, No.13 (2015), h. 299-304. www.iiste.org  

http://www.iiste.org/


 
 

 

 

mathematics background, and grade level taught. Moreover, the negative effects of 

school-work environments dominated by high-stakes testing on teachers‟ motivation 

for teaching were moderated by the level of autonomy support provided by the school 

principal.22 Perbedaan penelitian Danya dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah Danya fokus ke pengaruh lingkungan kerja sekolah terhadap motivasi 

mengajar guru matematika sedangkan peneliti akan membahasa mengenai pengaruh 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru. Responden Danya adalah guru 

matematika sedangan responden peneliti semua guru yang mengajar di SMA 

Muhammadiyah Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh 

orang lain dalam tema yang sama dan memiliki relevansi pada salah satu variabel 

sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan hal yang baru 

dengan variabel bebas dan variabel terikat berbeda dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh orang lain serta tempat yang berbeda pula.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkaji:  

a. Realitas lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. 

b. Realitas kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

c. Realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

d. Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar.  

e. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar.  
                                                           

22Danya M. Corkin, dkk, The Effects of the School-Work Environment on Mathematics 
Teachers‟ Motivation for Teaching: A Self-Determination Theoretical Perspective. Australian Journal 
of Teacher Education, 43, no. 6 (2018): h. 50-63. http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol43/iss6/4 
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f. Pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam hal manajemen 

dalam sebuah organisasi, khususnya pengetahuan tentang lingkungan kerja, 

kompensasi dan motivasi kerja guru di SMA Muhammadiyah 5 Makassar.  

a. Kegunaan Secara Praktis  

1) Sebagai bahan masukan bagi organisasi yang bersangkutan dalam upaya 

mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi 

sehingga dapat meningkatkan suasana lingkungan kerja.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana positif bagi seluruh 

guru sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dengan niat yang ikhlas.  

3) Dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

b. Kegunaan Akademik 

Manfaat akademik yang diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dalam bidang manajemen pendidikan Islam, 

dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 

yang ada kaitannya dengan lingkungan kerja dan kompensasi, dan untuk memenuhi 

tugas dalam penyelesaian studi Program Magister pada Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Lingkungan Kerja  

1. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori dua faktor menyatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan pekerjaan akan 

terdapat dua faktor penting yang memengaruhi pekerjaan, yaitu apakah pekerjaan 

tersebut akan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Teori ini dikembangkan oleh 

Frederick Herzberg yang menghubungkan faktor-faktor instrinsik dengan kepuasan 

kerja dan mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor 

ekstrinsik meliputi upah, jaminan pekerjaan,kondisi kerja, status, prosedur pekerjaan, 

kualitas pengawasan dan hubungan antar pribadi diantara rekan kerja, atasan dan 

bawahan. Sedangkan faktor-faktor instrinsik antara lain prestasi (achievement), 

pengakuan (recognition), tanggungjawab (responsibility), kemajuan (advancement), 

pekerjaan itu sendiri dan kemungkinan untuk berkembang.23  

Teori dua faktor dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Hygiene Factors  

Hygiene factors (faktor kesehatan) adalah faktor pekerjaan yang penting untuk 

adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif 

untuk jangka panjang. Tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul 

ketidakpuasan. Faktor ini adalah faktor ekstrinsik untuk bekerja. Faktor higienis juga 

disebut sebagai dissatisfiers atau faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk 

                                                           
23 Hikmat, Manajemen Pendidikan  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), h. 279. 



 
 

 

 

menghindari ketidakpuasan. Hygiene factors (faktor kesehatan) adalah gambaran 

kebutuhan fisiologis individu yang diharapkan untuk dipenuhi. Hygiene factors 

(faktor kesehatan) meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, 

jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. 

b. Motivation Factors  

Menurut Herzberg, hygiene factors (faktor kesehatan) tidak dapat dianggap 

sebagai motivator. Faktor motivasi harus menghasilkan kepuasan positif. Faktor-

faktor yang melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja 

yang unggul disebut sebagai faktor pemuas. Karyawan hanya menemukan faktor-

faktor intrinsik yang berharga pada motivation factors (faktor pemuas). Para 

motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat 

tambahan. Faktor motivasi dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, 

pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam 

pekerjaan. Motivator faktor berhubungan dengan aspek – aspek yang terkandung 

dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi berhubungan dengan job content atau disebut juga 

sebagai aspek intrinsik dalam pekerjaan. Faktor – faktor yang termasuk di sini adalah:  

1)  Achievement (keberhasilan menyelesaikan tugas)  

2) Recognition (penghargaan)  

3) Work it self  (pekerjaan itu sendiri)  

4) Responsibility (tanggung jawab)  

5) Possibility of growth (kemungkinan untuk mengembangkan diri)  

6) Advancement (kesempatan untuk maju)  



 
 

 

 

Herzberg berpendapat bahwa, hadirnya faktor-faktor ini akan memberikan 

rasa puas bagi para karyawan, akan tetapi pula tidak hadirnya faktor ini tidaklah 

selalu mengakibatkan ketidakpuasan karyawan.  

Teori dua faktor Herzberg pada penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan 

kerja menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mengetahui apakah kondisi 

lingkungan kerja yang kondusif atau sehat dapat meningkatkan motivasi kerja guru 

SMA Muhamamdiyah di Kota Makassar. Sebagaimana dikemukan teori Herzberg 

yang menyebutkan bahwa kondisi kerja yang baik akan memotivasi karyawan untuk 

bekerja dengan baik. Adapun sumber motivasi kerja adalah lingkungan pekerjaan 

yang baik. 

OSHA mendefinisikan bahwa lingkungan kerja sebagai tempat kerja dan 

lokasi lain diamana satu atau lebih karyawan bekerja atau hadir dalam pekerjaan 

mereka. Lingkungan kerja tidak hanya mencakup lokasi fisik, tetapi juga peralatan 

atau bahan yang digunakan oleh karyawan selama bekerja.24 Sedangkan 

Sedarmayanti menyatakan bahwa ingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar karyawan di tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang 

berdampak pada karyawan baik itu sirkulasi udara di tempat kerja, pencahayaan di 

tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, bau di tempat kerja, hubungan antar 

karyawan dan hubungan antar karyawan dan manager.25  

                                                           
24OSHA, Determination of Work Environmwnt Relatedness (Washington DC: Unites States 

Departement of Labor, 2020) https://www.osha.gov/laws-regs/standartnumbers/1904/1904.5  diakses 
pada tanggal 28 Desember 2020. 

25Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Cet. 5, Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 25 

https://www.osha.gov/laws-regs/standartnumbers/1904/1904.5


 
 

 

 

Menurut Casson, lingkungan kerja adalah sesuatu dari lingkungan pekerjaan 

yang memudahkan atau menyulitkan pekerjaan. Menyenangkan atau menyulitkan 

mereka termasuk didalamnya adalah faktor penerangan, suhu udara, ventilasi, kursi 

dan meja tulis.26 Semmer menyatakan bahwa ketika perusahaan tidak dapat 

menyediakan lingkungan kerja yang baik untuk karyawan, karyawan akan merasa 

tertekan. Keadaan tertekan inilah yang menyulitkan karyawan dalam bekerja.27 Clark 

mengatakan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh positif pada motivasi kerja 

karyawan. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh kemampuan seorang karyawan 

beradaptasi dengan lingkungan kerjanya.28 

Berdasarkan uraian mengenai teori lingkungan kerja yang dilandasi pada 

teori dua faktor di atas dan definisi lingkungan kerja oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar kita yang benar-benar memberikan pengaruh pada pekerjaan baik yang 

menyenangkan maupun yang menyulitkan seperti sirkulasi udara, penerangan, suhu 

udara, kursi, meja, hubungan antar karyawan dan hubungan anatar karyawan dengan 

atasan. Guru sebagai seorang pendidik di suatu lembaga sekolah memiliki banyak 

faktor lingkungan yang mempengaruhi pekerjaannya. Lingkungan kerja guru 

merupakan lingkungan sekolah dengan segala yang ada disekitarnya. Di sekolah 

terdapat berbagai faktor yang termasuk dalam lingkungan kerja seorang guru, antara 

lain lingkungan fisik sekolah, kepala sekolah, rekan guru lain, tenaga kependidikan, 

peserta didik, sarana dan prasarana sekolah, kondisi non fisik lingkungan sekolah dan 

                                                           
26Herbert N Casson, Efisiensi Perusahaan (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 123 
27N.K. Semmer, Stress at the Workplace http:/www.who.int/occupational-helath/topics/en 

diakses pada 28 Desember 2020.  
28 R.E. Clark, Fostering the Work Motivation of Indivuduals and Teams, Permormance 

Improvement, 42 (3), h. 21-29.  



 
 

 

 

birokrasi sekolah. Kesemua faktor lingkungan kerja tersebut secara langsung maupun 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap motivasi kerja guru.   

2. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti mengemukakan bahwa secara garis besar lingkungan kerja 

terbagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik.  

a. Lingkungan Kerja Fisik   

Menurut Sedarmayanti lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.29 A.S. Munandar menyatakan 

bahwa lingkungan kerja fisik meliputi kondisi fisik, ruang, tempat, peralatan kerja, 

jenis pekerjaan, atasan, rekan kerja, bawahan, orang di luar perusahaan, budaya 

perusahaan, kebijakan, dan peraturan-peraturan lembaga.30  

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

1) Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti pusat 

kerja, kursi, meja, dan sebagainya.  

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya temperatur, kelembaban, 

sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak sedap, 

warna dan lain-lain.31  

                                                           
29 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Cet. 5, Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h. 26. 
30 A.S. Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi (Depok: Universitas Indonesia (UI) 

Press, 2010), h. 288. 
31 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, h. 26. 



 
 

 

 

Sedarmayanti menyatakan bahwa dimensi lingkungan kerja fisik terdiri dari 

beberapa indikator yaitu:  

a) Kebisingan  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya 

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak 

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan 

komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius dapat menyebabkan 

kematian. Kebisingan di lingkungan kerja bisa disebabkan oleh suara mesin/alat kerja 

maupun suara gaduh manusia. Penyelesaian pekerjaan membutuhkan konsentrasi, 

maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja karyawan perusahaan menjadi 

meningkat.  

b) Keamanan  

Upaya menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Keamanan kerja 

meliputi keamanan fisik, informasi, finansial, komputer. Oleh karena itu faktor 

keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga 

keamanan fisik ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Pengaman (SATPAM). Keamanan finansial yaitu rasa aman karyawan dari 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keamanan komputer yaitu rasa aman karyawan 

terhadap komputer yang digunakan dari serangan virus.  

 



 
 

 

 

c) Penerangan  

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya 

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas 

(kurang cukup) mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan 

akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi/perusahaan sulit 

tercapai dengan baik dan tepat sasaran.  

d) Suhu udara diruangan  

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang 

terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian “air 

condition” yang tepat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja.  

e) Fasilitas  

Fasilitas merupakan sarana untuk mempermudah upaya dan memperlancar 

kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan yang berupa benda atau uang. Fasilitas 

perusahan sangat dibutuhkan oleh karyawan sebagai pendukung dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan. Fasilitas perusahaan yang 

berbentuk benda diantaranya alat kerja seperti meja, kursi, komputer, printer, dan lain 

sebagainya. Fasilitas yang berbentuk uang diantaranya kesehatan, tunjangan, dan lain 

sebagainya.  

 



 
 

 

 

f) Dekorasi di Tempat Kerja  

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi 

tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja saja tetapi berkaitan juga dengan 

cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.32  

Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap pegawai, maka 

langkah pertama harus mempelajari manusia, baik mengenal fisik dan tingkah 

lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang 

sesuai. 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik  

Menurut Sedarmayanti lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama 

antar tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status yang sama. Kondisi yang 

hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan 

pengendalian diri.33 Jadi, lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok 

lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.  

Adapun lingkungan kerja non fisik menurut A.S. Munandar menyatakan 

bahwa dimensi lingkungan kerja non fisik terdiri dari beberapa indikator yaitu:  

 

                                                           
32 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, h. 26-28. 
33Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, h. 26. 



 
 

 

 

a) Hubungan rekan kerja setingkat  

Indikator hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja 

harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah 

adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan 

kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

dan perubahan kinerja karyawan tersebut.  

b) Hubungan bawahan  

Hubungan dengan bawahan harus dijaga dengan baik dan harus saling 

menghargai antara atasan dengan bawahan, dengan saling menghargai akan 

menimbulkan rasa hormat diantara individu masing-masing. 

c) Hubungan atasan  

Hubungan dengan atasan harus dijaga dengan baik dan harus saling 

menghormati antara atasan dengan bawahan, dengan saling menghormati akan 

menimbulkan suasana yang kondusif diantara individu masing-masing.  

d) Iklim kerja yang dinamis  

Suasana kerja yang ada di perusahaan mempunyai iklim kerja yang dinamis 

sehingga seluruh karyawan selalu menerima setiap ada perubahan. Dengan adanya 

perubahan sebuah perusahaan bisa lebih maju dan berkembang.  

e) Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota 

organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara 



 
 

 

 

berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem paket, dan dapat dijadikan acuan 

berperilaku dalam organisasi untuk menciptakan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan.   

f) Kebijakan Lembaga   

Kebijakan lembaga adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi 

sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha, yang mana 

kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh karyawannya.     

g) Peraturan-peraturan  

Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika 

tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, 

dan sulit diatur. Peraturan yang ada harus mengikat kepada karyawannya dalam 

menjalankan kegiatan organisasi.34  

Islam memandang bahwa penciptaan lingkungan kerja dimulai dari seorang 

pemimpin. Dalam Islam faktor kepribadian seorang pemimpin sangat menentukan 

dalam menciptakan suasana yang lebih cair dilingkungan kerja. Pemimpin tersebut 

akan menciptakan pola kerja yang keras, namun dengan suasana yang cair 

sebagaiamana keberhasilan Rasulullah saw. dalam membangun suasana lingkungan 

kerja yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau yang sangat penyayang kepada 

orang lain.35 Sebagaimana dinyatakan dalam QS Ali Imran/2: 159. 

 

                                                           
34 A.S. Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi, h. 288-289. 
35Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik  (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2013), h. 61. 



 
 

 

 

      

      

     

   

     

       

       

Terjemahnya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu,  kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.36 

Berdasarkan ayat di atas, kepribadian seorang pemimpin sangat menentukan 

dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif di lingkungan kerja. Pemimpin 

tersebut  menciptakan pola kerja yang keras, namun dengan suasana yang kondusif, 

itulah metode yang perlu dibudayakan saat ini didalam lingkungan sekolah. Jika 

pimpinan menyikapi seorang guru bukan semata-mata sebagai bawahan, maka akan 

lain pengaruhnya. Suasana kerja akan berbeda dan akan terasa lebih nikmat. Jika 

seseorang telah dapat menikmati pekerjaannya, maka akan muncul kreativitas-

kreativitasnya yang menimbulkan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

                                                           
36 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 71. 

 



 
 

 

 

Keadaan lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut waktu dan tenaga 

yang lebih lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja 

yang efisien sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi.   

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja  

Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non fisik menurut 

Sedarmayanti adalah:  

a) Perhatian dan dukungan pemimpin yaitu sejauh mana pegawai merasakan bahwa 

pimpinan sering memberikan pengarahan dan perhatian serta menghargai mereka  

b) Kerjasama antar kelompok yaitu sejauh mana pegawai merasakan ada kerjasama 

yang baik diantara kelompok yang ada.  

c) Kelancaran komunikasi yaitu sejauh mana pegawai merasakan adanya 

komunikasi yang baik, terbuka dan lancar baik antara teman maupun dengan 

pimpinan.37 

Seseorang akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik jika ditunjang 

dengan kondisi lingkungan kerja yang kondusif atau sesuai. Suatu kondisi lingkungan 

kerja dikatakan baik atau sesuai apabila seseorang dapat melaksanakan pekerjaan atau 

kegiatannya secara optimal, sehat, nyaman dan aman, bebas dari konflik disertai 

dengan pemberian perhatian dan dukungan oleh pimpinan.  

B. Kompensasi   

1. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

                                                           
37 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, h. 27. 



 
 

 

 

Expectancy Theory disebut juga teori Valence-Instrumentality-Expectancy 

atau teori “VIE”. Teori harapan ini didasarkan atas: 

a. Nilai (Valence), adalah kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang. 

Suatu intensitas kebutuhan untuk mencapai hasil, berkenaan dengan preferensi 

hasil yang dapat dilihat oleh setiap individu. Bagi seorang individu, perilaku 

tertentu mempunyai nilai tertentu. Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila 

dipilih, tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih. 

b. Pertautan (Instrumentality), yaitu besarnya kemungkinan bila bekerja secara 

efektif, apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang 

diharapkannya. Indeks yang merupakan tolok ukur berapa besarnya perusahaan 

akan memberikan penghargaan atas hasil usahanya untuk pemuasan 

kebutuhannya:  

c. Harapan (Expectancy), adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi 

karena perilaku. Harapan akan berkisar antara nilai negatif (sangat tidak 

diinginkan sampai dengan nilai positif (sangat diinginkan). Harapan negatif 

menunjukkan tidak ada kemungkinan sesuatu hasil akan muncul sebagai akibat 

dari tindakan tertentu, bahkan hasilnya bisa lebih buruk. Sedangkan harapan 

positif menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul sebagai 

konsekuensi dari suatu tindakan atau perilaku.38 

Teori harapan menyatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan 

harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat 

terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan 

                                                           
38 Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 74-76. 



 
 

 

 

memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan 

menjadi rendah.39 

Dengan demikian, teori ini mengandaikan bahwa kompensasi dalam bentuk 

gaji atau upah dapat ditentukan berdasarkan hasil atau perilaku seorang karyawan, 

yang jika diterapkan dalam lembaga pendidikan maka gaji yang diterima guru 

dibeikan sesuai dengan hasil kerja guru tersebut.  

Menurut Eka Suhartini, kompensasi adalah balas jasa yang diberikan 

perusahaan atau organisasi kepada karyawan atas jasa yang diberikan karyawan 

tersebut kepada perusahaan tersebut.40 Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh karyawan sebagai imbalan dari jasa yang telah diberikan kepada 

perusahaan.41 Menurut Malayu S.P. Hasibuan kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.42 Sedangkan menurut 

Wibowo kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau 

jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket 

yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga 

kerjanya.43 

Berdasarkan dari beberapa pengertian kompensasi, dapat disintesiskan bahwa 

yang dimaksud dengan kompensasi adalah total dari semua penghargaan yang 
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41 Eka Suhartini, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja, h. 51. 
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2017), h. 118. 
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diberikan pada pegawai sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang mereka berikan 

kepada organisasi. Tujuan keseluruhan memberikan kompensasi untuk menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi pegawai. Kompensasi finansial langsung (direct 

financial compensation) terdiri dari bayaran yang diterima orang dalam bentuk upah 

(wage), gaji (salary), komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tak langsung/benefit 

(indirect financial compensation) terdiri dari semua reward finansial yang tidak 

dicakup dalam kompensasi langsung.  

2. Asas Kompensasi 

Salah satu asas penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan 

implementasi kebijakan kompensasi adalah keadilan. Keadilan (equity) dalam 

konteks kompensasi finansial adalah cara treatment fair pay untuk karyawan. 

Sebagaimana kita lihat, organisasi dan individu melihat fairness dari beberapa 

perspektif. Idealnya, kompensasi akan dibuat rata unruk semua pihak terkait dan 

pegawai akan mempersiapkan ini sebagai equity. Akan tetapi, ini adalah tujuan yang 

sangat sulit dipahami. Ingat bahwa faktor nonfinansial dapat mengubah persepsi 

orang akan equity. Keadilan eksternal (external equity) ada ketika pegawaiorganisasi 

menerima bayaran sepadan dengan pekerjaan yang melakukan kerja serupa di 

organisasi lain. Survey kompensasi membantu organisasi menentukan sejauh mana 

keadilan eksternal (external equity) dicapai. Keadilan internal (internal equity) ketika 

ada pegawai menerima bayaran menurut nilai relative pekerjaan mereka di dalam 

organisasi yang sama. Evaluasi kerja adalah cara primer untuk menentukan internal 

equity.44 
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Sementara itu, keadilan pekerja (employee equity) adalah kondisi yang ada 

ketika individu yang melakukan pekerjaan serupa untuk organisasi yang sama 

menerima bayaran menurut faktor unik bagi karyawan, seperti level kinerja atau 

senioritas. Team equity adalah equity yang dicapai ketika tim, dan juga individu, 

dapat ditentukan melalui system performance appraisal. Ketidakadilan (inequity) 

dalam segala jenis dapat menghasilkan problem moral. Apabila pegawai merasa 

bahwa kompensasi mereka tidak fair, mereka dapat meninggalkan organisasi. bahkan 

kerusakan lebih besar dapat dihasilkan bagi organisasi jika karyawan memilih tidak 

meninggalkan, tetapi tinggal dan mengganggu membatasi usaha mereka.45  

Organisasi harus menetapkan program-program kompensasi yang didasarkan 

atas asas keadilan, serta asas kelayakan dan kewajaran, dengan memperhatikan 

undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Asas keadilan mreujuk pada baimana 

kompensasi mempengaruhi perilaku pegawai di organisasi sehingga memberikan 

kompensasi yang tidak berdasarkan asas keadilan akan mempengaruhi kondisi kerja 

pegawai. Asas keadilah ialah adanya konsistensi imbalan bagi pegawai yang memiliki 

tugas dengan bobot yang sama. Dengan kata lain, kompensasi pegawai di suatu jenis 

pekerjaan dengan kompensasi pegawai di jenis pekerjaan yang lainnya, yang 

mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang sama, relatif akan memperoleh 

kompensasi yang sama.46  

Kompensasi yang baik haruslah seminimal mungkin mengurangi keluhan atau 

ketiakpuasan yang timbul dari pegawai. Apabila pegawai mengetahui bahwa 

kompensasi yang diterimanya tidak sama dengan pegawai yang lain dengan bobot 
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pekerjaan yang sama maka pegawai akan mengalami kecemburuan, yang berpotensi 

untuk mengganggu iklim kerja organisasi dan produktivitas kerja pegawai. 

Kompensasi dikatakan adil bukan berarti setiap pegawai menerima kompensasi yang 

besarnya. Akan tetapi, berdasarkan asas adil baik itu dalam penilaian, perlakuan, 

pemberian hadiah, maupun sanksi bagi setiap pegawai. Biasanya, dengan asas 

keadilan akan tercipta suasana kerja yang baik, motivasi kerja, disiplin, loyalitas, dan 

stabilitas pegawai yang lebih baik.  

Sementara itu, asas kelayakan dan kewajaran behubungan dengan bagaimana 

kompensasi yang di terima pegawai harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya beserta 

keluarganya pada tingakatan yang layak dan wajar. Artinya, besaran kompensasi 

yang akan diberikan akan mencerminkan status, pengakuan, dan tingaktan 

pemenuhan kebutuhan yang akan dinikmati oleh pegawai beserta keluarganya. Pada 

prinsipnya, tolak ukur layak memang bersifat relative, tetapi penetapan besaran 

minimal kompensasi yang akan diberikan oleh organisasi harus memacu pada standar 

hidup daerah, dengan berpijak pada standar Upah Minimum Regional (UMR) baik 

tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten. Sebenarnya, kompensasi yang wajar 

berarti besaran kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja, 

pendidikan, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Manajer 

SDM harus selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi yang diterima oleh 

pegawai dengan perkembangan lingkungan eksternal yang berlaku. Hal ini penting 

agar semangat kerja pegawai tetap tinggi dan terhindar dari risiko timbulnya tuntutan 

dari pegawai, serikat buruh dan pekerja, maupun pemerintah, yang akan mengancam 

keberlangasungan bisnis organisasi.47 
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Kompensasi harus berdasarkan asas keadilan dan kelayakan. Jika kedua asas 

ini diterapkan dalam memberikan kompensasi, kepuasan dalam pembayaran yang 

dirasa kurang tidak akan menurunkan kinerja pegawai, meningkatkan keluhan-

keluhan, mogok kerja, dan mengarah pada berbagai tindakan fisik dan psokologis 

negative, seperti tidak disiplin, membolos bahkan sampai keluar dari organisasi. 

Akibat dari penerapan keadilan dalam memberikan kompensasi dan kelayakan 

menerima kompensasi.  

3. Jenis Kompensasi  

Secara umum dalam berbagai kepustakaan dijelaskan terdapat tiga jenis 

kompensasi, yaitu (1) kompensasi langsung, (2) kompensasi tidak langsung, dan (3) 

insentif. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji 

atau upah, yang di bayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan 

organisasi. Umumnya, adalah setiap bulan, meskipun ada juga organisasi khususnya 

di sector swasta memberikannya dua kali dalam sebulan. Sementara itu, kompensasi 

tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat bagi para pekerja di 

luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang, sedangkan insentif adalah 

penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar 

produktivitas kerjanya tinggi, dan sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.48  

Kompensasi menurut bentuk dan cara pemberiannya dapat dibagi menjadi dua 

kelompok besar. 

a) Kompensasi berdasarkan bentuknya. Kompensasi ini terdiri atas kompensasi 

finansial dan kompensasi nonfinansial. Kompensasi finansial seperti gaji. 
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Kompensasi nonfinansial merupakan imbalan dalam bentuk kepuasan seseorang 

yang diperoleh dari pekerjaanitu sendiri atau dari lingkungan baik secara fisik 

atau psikologis di mana orang tersebut bekerja. Ciri dari kompensasi nonfinansial 

ini meliputi kepuasan yang didapat daripelaksanaan tugas-tugas yang bermakna 

yang berhubungan dengan pekerjaan.  

b) Kompensasi berdasarkan cara pemberiannya. Kompensasi ini terdiri atas 

kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. 

Kompenssai finansial langsung, terdiri atas bayaran (pay) yang diperoleh 

seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, atau komisi. Kompensasi finansial 

tidak langsung, yaitu diberikan dalam bentuk tunjangan, meliputi semua imbalan 

finansial yang tidak mencakup dalam kompensasi finansial lansung seperti 

program asuransi tenaga kerja (Jamsostek), pertolongan sosial, pembayaran biaya 

sakit (berobat), dan cuti.49  

Berikut ini, diuraikan kompensasi menurut berbagai pakar. Menurut Mulyadi, 

kompensasi dapat digolongkan menurut dua kelompok, yaitu (1) kompensasi 

instrinsik, yaitu kompensasi berupa rasa puas diri yang diperoleh pegwai yang telah 

berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran 

tertentu. Misalnya, dengan penambahan tanggung jawab, pengayaan pekerjaan (job 

enrichment) dan usaha lain yang meningkatkan harga diri pegawai, serta mendorong 

pegawai untuk menjadi yang terbaik. (2) kompensasi eksentrik, yakni kompensasi 

yang diberikan kepada pegawai baik berupa kompensasi finansial seperti gaji, 

honorarium dan bonus, kompensasi tidak langsung seperti asuransi kecelakaan, 

honorarium liburan dan tunjangan masa sakit serta penghargaan nonkeuangan berupa 
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ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor yang istimewa, tempat 

parkir khusus, gelar istimewa, dan sekretaris pribadi.50  

Jenis-jenis kompensasi tersebut dapat memotivasi pegawai baik dalam 

pengawasan, prestasi kerja, maupun komitmen organisasional. Dalam pemberian 

kompensasi, tingkat dan besarnya kompensasi harus benar-benar diperhatikan karena 

tingkat kompensasi akan menentukan gaya hidup, harga diri, dan nilai organisasi. 

Kompensasi mempunyai pengaruh yang besar dalam penarikan pegawai, motivasi, 

produktivitas, dan tingkat perputaran pegawai.  

4. Fungsi dan Tujuan Kompensasi  

Fungsi pemberian kompensasi adalah: 

a) Pengalokasian SDM secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk 

bekerja dengan lebih baik. 

b) Penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian 

kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa pegawai akan 

menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan efisien dan seefektif mungkin. 

c) Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, system pemberian 

kompensasi dapat membantu stabilitas pegawai dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi negara secara keseluruhan.51 

Sementara itu, Werther dan Davis menjelaskan bahwa tujuan pemberian 

kompensasi yang efektif dipengaruhi oleh delapan faktor. 
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a) Memperoleh pegawai yang berkualifikasi. Kompensasi yang cukup tinggi sangat 

dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran 

harus responsive terhadap suplai dan permintaan pasar kerja karena para 

pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan pegawai yang diharapkan. 

b) Mempertahankan pegawai yang ada. Pegawai dapat keluar jika besaran 

kompetensi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran 

pegawai yang semakin tinggi. 

c) Menjamin keadilan. Manajemen kompensasi berupaya keras agar keadilan 

internal dan eksternal terwujud. Keadilan internal masyarakat bahwa pembayaran 

dikaitkan dengan nilai relaif, yang berarti sebuah pekerjaan yang sama dibayar 

dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

pekerjaan, yang dapat dibandingkan dengan organisasi lain di pasar kerja. 

d) Penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. Pembayaran hendaknya 

memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk 

perilaku di masa depan, rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, 

ketaatan, pengamalan, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya.  

e) Mengendalikan biaya. System kompensasi yang rasional membantu organisasi 

memperoleh dan mempertahankan para pegawai dengan biaya yang beralasan. 

Tanpa manajemen efektif, bisa jadi pekerja dibayar upah atau gaji di atas standar.  

f) Mengikuti aturan hukum. System kompensasi yang sehat mempertimbangkan 

faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenhan 

kebutuhan pegawai. 

g) Memfasilitasi pengertian. System manajemen kompensasi hendaknya dengan 

mudah dipahami oleh spesialis SDM, manajemen operasi, dan para pegawai. 



 
 

 

 

h) Meningkatkan efesiensi administrasi. Program kompensasi hendaknya dirancang 

untuk dikelola dengan efisien, membuat system informasi SDM 

optimal,walaupun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder 

dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya.52 

 

Kompensasi haruslah memberikan dampak positif baik bagi pegawai maupun 

bagi organisasi. Oleh sebab itu, tujuan kompensasi haruslah mencerminkan tujuan 

organisasi melalui misi yang dijalankan dalam mencapai visi organisasi yang tentu 

dalam mencapai visi harus melibatkan SDM dan memberikan kompensasi kepada 

yang berhak menerima sesuai dengan asas keadilan dan kelayakan menerima 

kompensasi.  

5. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Kompensasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. Sebagai 

faktor eksternal adalah the labor market, the economy, the government dan unions. 

Sedangkan sebagai faktor internal adalah the labor budget dan who makes 

compensation decision.53 

a) The Labor Market, pasar tenaga kerja. Pada umumnya timbul pendapat bahwa 

tenaga kerja sebaiknya tidak diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 

Pada kenyataannya, apabila terdapat kesempatan kerja penuh, upah dan gajih 

mungkin lebih tinggi untuk menarik dan menjaga kecukupan pekerja yang 
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berkualitas. Dalam depresi, bayaran dapat lebih rendah. Bayaran mungkin juga 

lebih tinggi apabila pekerja terampil tersedia terbatas di pasar. 

b) The Economy, kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian, terutama tingkat daya 

saing, memengaruhi kemampuan organisasi membayar upah tinggi. Semakin 

tinggi situasi tingkat kompetitif, organisasi semakin kurang mampu membayar 

upah lebih tinggi.  

c) The Goverenment, pemerintah. Pemerintah secara langsung memengaruhi 

kompensasi melalui pengendalian upah, antara lain sebagai contoh apabila 

pemerintah menetapkan besaran upah minimum.  

d) Unions, perserikatan. Serikat pekerja mempunyai pegaruh pada bayaran, 

tunjangan, dan perbaikan kondisi kerja. Pada mumnya cenderung mengakibatkan 

meningkatnya tingkat bayaran. Apabila serikat pekerja kuat akan memengaruhi 

kebijakan kompensasi.  

e) The Labor Budget, anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja umumnya 

mengidentifikasi jumlah uang tersedia untuk kompensasi tahunan pekerja. Setiap 

unit kerja dalam organisasi dipengaruhi oleh besarnya anggaran tenaga kerja, 

yang menyatakan betapa banyak tersedia untuk unit kerja.  

f) Who makes compensation decision, pembuat keputusan kompensasi. Keputusan 

tentang berapa banyak membayar, sistem apa dipergunakan, tunjangan apa 

ditawarkan, dipengaruhi dari atas samai ke bawah dari organisasi. Manajemen 

membuat keputusan yang mempertimbangkan jumlah total anggaran yang 

disediakan untuk bayaran, bentuk bayaran yang dipergunakan dan kebijakan 

bayaran lainnya.54 
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Berdasarkan uraian di atas, faktor yang mempengaruhi kompensasi di sebuah 

lembaga bergantung pada lembaga itu sendiri. Jika lembaga tersebut adalah lembaga 

pemerintah, maka faktor yang paling mempengaruhi kompensasi adalah kondisi 

ekonomi dan pemerintah. Namun, jika lembaga tersebut adalah lembaga swasta maka 

faktor yang paling mempengaruhi kompensasi yaitu anggran tenaga kerja dan 

pembuat keputusan kompensasi. 

C. Motivasi Kerja Guru  

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow  

Teori motivasi yang digunakan sebagai landasan teori mengenai motivasi 

kerja guru yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh 

Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 

lima kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hirarkinya. Dimulai dari kebutuhan 

yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini 

dibahas dalam teori Hirarki Kebutuhan.55 Lima kebutuhan manusia yang dibahas 

dalam teori tersebut yaitu sebagai berikut:  

a) Kebutuhan Fisiologis, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, 

pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang digunakan 

untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. 

b) Kebutuhan Keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan 

fisik ataupun psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa 

aman dari kekerasan dan ancaman, dan lainnya.  

                                                           
55Frank G Goble, The Psychology of Abraham Maslow, Terj. A Supraktiknya, Mazhab Ketiga 

Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 31. 



 
 

 

 

c) Kebutuhan Sosial, dalam hal ini kebutuhan untk mencintai dan dicintai. Manusia 

adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam 

kehidupan mereka.  

d) Kebutuhan Penghargaan, kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan 

fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin 

diakui dan dihargai orang lain.  

e) Kebutuhan Aktualisasi Diri, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. 

Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi 

ambisi pribadi.56 

Berdasarkan uraian teori motivasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

motivasi seseorang akan tumbuh jika ada kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan setiap 

individu berbeda satu sama lain. Penerapan masing-masing teori motivasi diwujudkan 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Jika faktor 

pendorong untuk memenuhi kebutuhan itu kuat maka akan membentuk usaha yang 

keras untuk mencapainya 

Motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor dalam diri seorang guru yang 

dapat memberikan semangat kerja sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.57 Menurut Hamzah B. Uno, motivasi kerja guru tidak lain adalah suatu 

proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat 

diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Motivasi kerja guru adalah suatu hal yang dibutuhkan guru untuk menggerakkan dan 
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mengarahkan guru dalam melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru akan bergerak mengerjakan pekerjaan apabila ada yang memotivasi 

baik dari dalam diri maupun dari luar.58 

 

Motivasi kerja guru menurut Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana adalah 

dorongan bagi seorang guru untuk melakukan pekerjaan agar tercapai tujuan 

pekerjaan sesuai dengan rencana. Motivasi kerja guru merupakan dorongan untuk 

senantiasa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Motivasi kerja membuat 

guru menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai rencana dan tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.59  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa motivasi kerja guru adalah dorongan pada diri guru untuk menggerakkan dan 

mengarahkan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan aspek 

persepsi diri, pandangan terhadap pekerjaan, kebutuhan penghargaan, kesungguhan 

dalam bekerja, kesadaran keinginan untuk maju dan harapan.  

2. Fungsi Motivasi Kerja Guru 

Motivasi yang berada dalam diri seseorang perlu untuk selalu ditingkatkan. 

Tanpa adanya motivasi seseorang tidak akan mampu mencapai tujuan yang 

diinginkan. Begitu pun dengan orang yang bekerja, motivasi sangat diperlukan. 
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Orang yang memiliki motivasi akan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

 

 

 

Fungsi motivasi menurut M. Ngalim Purwanto yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat/bertindak. Motivasi itu berfungsi sebagai 

penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi (kekuatan) kepada 

seseorang untuk melakukan suatu tugas.  

b. Motivasi itu menentukan arah perbuatan. Yakni ke arah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula 

terbentang jalan yang harus ditempuh.  

c. Motivasi menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan 

mengenyampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

itu.60 

Fungsi motivasi kerja guru yaitu sebagai penggerak yang mendorong guru 

untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan, menentukan arah perbuatan sesuai 

dengan rangkaian tujuan yang telah dirumuskan, dan menyeleksi perbuatan dengan 

menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dalam penyelesaian pekerjaan. 
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Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, motivasi memiliki dua fungsi, yaitu: 

pertama mengarahkan atau directional function, kedua mengaktifkan dan 

meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Motivasi kerja guru 

berfungsi untuk mengarahkan, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan guru. 

Pemberian motivasi pada guru dalam rangka penyelesaian tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik akan mengarahkan, mengaktifkan, dan meningkatkan 

kinerja guru tersebut.61 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja guru 

memberikan fungsi mendorong guru untuk bertindak, menentukan arah perbuatan, 

menyeleksi perbuatan, dan penggerak pada diri guru dalam mencapai tujuan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Guru 

Motivasi sangat berfungsi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Motivasi berada dalam diri seseorang 

sehingga perlu untuk selalu ditingkatkan. Tanpa adanya motivasi seseorang tidak 

akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu pun dengan guru sebagai 

pengemban tugasuntuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas perlu memiliki 

motivasi kerja. Guru yang memiliki motivasi kerja akan selalu meningkatkan kinerja 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang 

tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Perbedaan 
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motivasi kerja bagi seorang guru besarnya tercermin dalam berbagai kegiatan dan 

bahkan prestasi yang dicapainya.62  

Motivasi kerja setiap guru berbeda, hal ini dapat terlihat dari banyaknya 

kegiatan yang diikuti baik di sekolah maupun diluar sekolah dan prestasi yang telah 

dicapainya. Guru yang aktif mencerminkan bahwa guru tersebut memiliki semangat 

yang tinggi untuk meningkatkan kualitas diri. Guru yang memiliki prestasi berarti 

guru tersebut memiliki pandangan bahwa tugasnya tidak hanya mengajar di 

sekolahtetapi perlu mengembangkan diri. 

Imam Wahyudi menjelaskan pula bahwa, “para guru akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi. Motivasi yang positif 

akan menumbuhkan semangat guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya”. Pemberian 

motivasi yang positif dari luar baik dari lembaga maupun dari kepala sekolah dapat 

meningkatkan semangat kerja bagi guru. Pemberian motivasi ini dapat berupa 

lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan untuk mengaktualisasi diri, maupun 

penghargaan (reward) yang diberikan.63  

Motivasi kerja guru dipengaruhi pula oleh faktor-faktor tertentu. Menurut 

Nana Syaodih Sukmadinata motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber 

dari dalam dan luar diri individu berupa: 

a) Desakan (drive), adalah dorongan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah. 
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b) Motif (motive), adalah dorongan yang terarah kepada pemenuhan psikis atau 

rokhaniah. 

c) Kebutuhan (need), adalah suatu keadaan dimana individu merasakan adanya 

kekurangan, atau ketiadaan sesuatu yang diperlukannya. 

d) Keinginan (wish), adalah harapan untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu 

yang dibutuhkan.64 

Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja guru bersumber dari dalam dan 

luar diri berupa desakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, motif yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan psikis atau rokhaniah, kebutuhan yaitu untuk memenuhi 

kekurangan atau ketiadaan sesuatu yang diperlukannya, dan keinginan yaitu 

mendapatkan sesuatu sebagai imbalan.  

Menurut Hamzah B. Uno, motivasi kerja guru terbentuk karena adanya hasrat 

dan keinginan untuk bekerja, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan pekerjaan, 

adanya harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, serta adanya 

lingkungan yang baik dan adanya kegiatan yang menarik.65 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja guru diantaranya desakan, motif, adanya hasrat dan 

keinginan untuk melakukan kegiatan, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan 

kegiatan, adanya harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, dan 

adanya kegiatan yang menarik.  

4. Indikator Motivasi Kerja Guru 
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Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan 

dari tingkah lakunya. Guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan membutuhkan 

motivasi kerja baik dari diri sendiri maupun dari luar. Guru akan bersemangat 

melakukan segala aktivitas ketika dalam dirinya telah ada motivasi kerja yang tinggi, 

motivasi selalu mengandung pengertian yang sesuai denga apa yang mendasarinya. 

Motivasi kerja guru berarti sebuah motivasi yang mendasari guru dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

Menurut Pupuh Fathurrohman & Aa Suryana indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja guru meliputi: 

a) Imbalan yang layak 

Kepuasan guru menerima imbalan atau gaji yang diberikan lembaga dapat 

menentukan motivasi kerja. Guru dengan gaji yang tidaksesuai dengan beban kerja 

yang diberikan membuat motivasi kerja akan menurun. Sebaliknya, guru dengan gaji 

yang sesuai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup akan selalu termotivasi dalam 

melakukan berbagai pekerjaan. 

b) Kesempatan untuk promosi  

Promosi jabatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kerja. 

Banyaknya kesempatan promosi jabatan yang diberikan lembaga kepada guru akan 

berdampak pada keinginan guru untuk meningkatkan kualitas kerja.  

c) Memperoleh pengakuan  

Sebuah pengakuan dari pihak lembaga terhadap kerja yang telah dilaksanakan oleh 

guru akan memberikan dampak bagi peningkatan motivasi kerja guru. Pekerjaan yang 



 
 

 

 

selalu diakui membuat guru selalu memperbaiki dan menyelesaikan tugas lebih baik 

dari yang sebelumnya.  

d) Keamanan bekerja  

Lingkungan kerja yang aman sangat diharapkan oleh semua orang termasuk guru. 

Lingkungan sekolah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan akan membuat guru mampu bekerja dengan 

maksimal.66 

Hamzah B. Uno menyebutkan bahwa indikator motivasi kerja guru tampak 

melalui: 

a) Tanggung jawab dalam melakukan kerja, guru yang memiliki motivasi yang 

tinggi terlihat dari tanggung jawabnya dalam melakukan pekerjaan. Guru akan 

menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan. Guru akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku.  

b) Prestasi yang dicapainya, prestasi yang diperoleh guru memperlihatkan bahwa 

guru tersebut memiliki motivasi kerja yang tinggi. Prestasi tersebut dapat berupa 

penghargaan dari kepala sekolah, lembaga pendidikan, maupun karya yang 

diciptakan. 

c) Pengembangan diri, guru dalam menjalankan profesinya sangat perlu untuk 

melakukan pengembangan diri. Keikutsertaan guru dalam pelatihan-pelatihan 
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yang diadakan oleh lembaga pendidikan menunjukkan bahwa guru memiliki 

antusias sehingga tercipta motivasi kerja yang tinggi 

d) Kemandirian dalam bertindak, seseorang yang sudah masuk dalam usia produktif 

tentu memiliki sikap mandiri dalam bertindak. Kemandirian ini tercermin pada 

sikap guru yang selalu mengerjakan tugasdan tanggungjawabnya meskipun tidak 

diperintah. Guru secara sadar mengerjakan pekerjaan yang menjadi 

kewajibannya.67 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja guru diukur dari dua dimensi, yaitu motivasi internal dan motivasi 

eksternal. Motivasi internal meliputi tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, 

melaksanakan tugas dengan target yang jelas, kemandirian dalam bertindak, memiliki 

perasaan senang dalam bekerja, dan prestasi yang dicapai. Motivasi eksternal 

meliputi berusaha untuk memenuhi kebutuhan, kesempatan untuk promosi, 

memperoleh pengakuan, dan bekerja dengan harapan memperoleh imbalan yang 

layak.  

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang dimaksud pada penelitian ini adalah alur skema 

yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Yaitu pengaruh 

lingkungan kerja dan kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi kerja guru 

yang merupakan hal yang penting yang perlu dimiliki oleh guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar. Namun diakui, bahwa motivasi kerja guru 
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tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan kerja dan 

kompensasi.  

Peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai kontrol 

peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat pada skema 

paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

 

           

       

 

Gambar 2.1 Skema Paradigma Penelitian 

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa ada tiga variabel daalam penelitian 

ini yaitu: lingkungan kerja, kompensasi dan motivasi kerja guru. Lingkungan kerja 

merupakan variabel terikat pertama yang dilambangkan dengan X1 dan kompensasi 

merupakan variabel terikat kedua yang dilambangkan dengan X2. Sedangkan variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah motivasi kerja guru yang dilambangkan dengan Y.  

Ketiga variabel ini saling berkaitan satu sama lain yaitu lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap motivasi kerja guru (X1 berpengaruh terhadap Y), kompensasi 

berpengaruh terhadap motivasi kerja guru (X2 berpengaruh terhadap Y), dan 

lingkungan kerja dan kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja guru (X1 dan 

X2 berpengaruh terhadap Y). 

Lingkungan kerja 
(X1) 

Kompensasi  
(X2) 

Motivasi Kerja 
Guru (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex 

post facto yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, 

kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut untuk menentukan faktor-faktor 

yang mendahului atau sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.68 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan menggunakan analisis 

deskriptif dan inferensial. Penulis akan menyebarkan angket kemudian mengolah data 

dengan statistik deskriptif kemudian diolah dengan analisis inferensial untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap motivasi kerja guru 

SMA Muhammadiyah di Kota Makassar.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan pada SMA Muhammadiyah yang berada di Kota 

Makassar, yang terdiri atas 9 SMA yaitu SMA Muhammadiyah 1 Makassar di 

kompleks Unismuh jalan Sultan Alauddin 259, SMA Muhammadiyah 2 Makassar di 

jalan Kapoposang no. 2 Makassar, SMA Muhammadiyah 3 Makassar di jalan Urip 

Sumoharjo No.37, SMA Muhammadiyah 4 Makassar di jalan Gagak Lrg. 4 No. 4, SMA 

Muhammadiyah 5 Makassar di jalan Sabutung Baru No. 12, SMA Muhammadiyah 6 

Makassar di jalan Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 7 Makassar di jalan 
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Rappokalling Raya No.42, SMA Muhammadiyah 9 Makassar di jalan Bonto Daeng 

Ngirate No.22 dan SMA Muhammadiyah di jalan DR. Ratulangi No.101 Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian   

Menurut Sugiyono, pendekatan adalah usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.69 Adapun pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif-positivistik. Menurut Husein, penelitian 

positivistik dengan metode kuantitatif disusun untuk membangun atau memperoleh 

ilmu pengetahuan keras (hard science) yang berbasis pada objektivitas dan kontrol 

yang beroperasi dengan aturan-aturan ketat, termasuk mengenai logika, kebenaran, 

aksioma, prediksi dan hukum-hukum.70 Lebih lanjut Sudjana dan Ibrahim 

menjelaskan bahwa pendekatan positivistik dilakukan dari luar melalui pengukuran-

pengukuran dengan bantuan alat-alat atau cara-cara yang objektif.71 Menurut 

Sukmadinata, penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang 

menekankan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif.72 

Berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-positivistik, yaitu pendekatan 

yang mengedepankan kehati-hatian dan objektivitas pengetahuan. Pada prosesnya, 

peneliti harus mempersiapkan instrumen penelitian yang valid dan membagikannya 

pada subjek penelitian, kemudian melakukan analisis data temuan dan melakukan 
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70Husein Umar, Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivistik 
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genaralisasi hasil penelitian. Sebagaimana pendekatan yang peneliti gunakan tersebut 

bertujuan untuk membantu peneliti menganalisis permasalahan yang menjadi objek 

penelitian ini.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.73 Selanjutnya 

Yusuf menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan dari unit analisis.74 Bungin 

lebih lanjut menjelaskan bahwa populasi penelitian adalah keseluruhan “universum” 

dari seluruh objek penelitian yang dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, nilai, 

peristiwa, sikap, objek tertentu dan lain sebagainya.75  

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan atau totalitas subjek atau objek penelitian atau unit 

analisis yang dapat berupa manusia, hewan, dan terdapat pada suatu wilayah 

generalisasi dengan karakteristik-karakteristik atau sifat tertentu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar yang 

berjumlah 142 orang yang terbagi kedalam 9 SMA Muhammadiyah. Dengan rincian 

populasi pada masing-masing sekolah sebagai berikut:  

 

 

                                                           

 73Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),  h. 119.  
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Tabel 3.1 

Populasi Guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar 

NAMA SMA JUMLAH GURU 

SMA Muhammadiyah 1 Makassar 20 

SMA Muhammadiyah 2 Makassar 16 

SMA Muhammadiyah 3 Makassar 11 

SMA Muhammadiyah 4 Makassar 15 

SMA Muhammadiyah 5  Makassar 19 

SMA Muhammadiyah 6 Makassar 19 

SMA Muhammadiyah 7 Makassar 14 

SMA Muhammadiyah 9 Makassar  14 

SMA Muhammadiyah Wilayah Makassar 14 

JUMLAH 142 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.76 Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Yamane dengan tingkat kesalahan sampel (sampling error) 5 %.77   

 

 

Keterangan :  

n  = jumlah sample yang diperlukan  

N = jumlah populasi  

                                                           
76 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 120. 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 128 

n  =       N        
       1 + N (e)2  



 
 

 

 

e  = tingkat kesalahan sampel (sampling error), biasanya 5 %.  

Penentuan jumlah sampel keseluruhan dapat dilihat dari hasil rumus Yamane 

sebagai berikut :  

 

 

 

Berdasarkan hasil rumus di atas, diperoleh jumlah sampel yang diperlukan 

yaitu 105 Orang. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik proportionate 

random sampling (sampel acak proporsional). Penentuan sampel pada masing-masing 

sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.2 

Penentuan Sampel Penelitian 

Nama SMA Populasi Penentuan Sampel Sampel 

SMA Muhammadiyah 1 Makassar 20 20/142 X 105 = 15 15 

SMA Muhammadiyah 2 Makassar 16 16/142 X 105 = 12 12 

SMA Muhammadiyah 3 Makassar 11 11/142 X 105 = 8 8 

SMA Muhammadiyah 4 Makassar 15 15/142 X 105 = 12 12 

SMA Muhammadiyah 5 Makassar 19 19/142 X 105 = 14 14 

SMA Muhammadiyah 6 Makassar 19 19/142 X 105 = 14 14 

SMA Muhammadiyah 7 Makassar 14 14/142 X 105 = 10 10 

SMA Muhammadiyah 9 Makassar 14 14/142 X 105 = 10 10 
SMA Muhammadiyah Wilayah 
Makassar 14 14/142 X 105 = 10 10 

JUMLAH 142 - 105 

n  =       142  = 105 
       1 + 142 (0.05)2  



 
 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Riduwan, teknik pengumpulan data adalah metode atau langkah 

yang digunakan peneliti untuk memperoleh data.78 Oleh sebab itu dibutuhkan suatu 

teknik pengumpulan data yang tepat, agar data yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian, untuk lebih jelasnya teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Menurut Yusuf, kuesioner berasal 

dari bahasa Latin Questionnaire (daftar pertanyaan) yang berarti suatu rangkain 

pertanyaan dengan topik tertentu yang diberikan kepada sekelompok individu dengan 

maksud untuk memperoleh data.79 Adapun menurut Bungin, kuesioner atau angket 

merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistemik, kemudian 

didistribusikan kepada responden untuk diisi.80 Selanjutnya menurut Arikunto 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau sesuatu yang 

diketahuinya.81 

Berdasarkan uraian para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa angket 

atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berbentuk daftar pertanyaan dengan 

topik tertentu yang didistribusikan kepada sekelompok individu untuk diisi dengan 

tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian 

ini, jenis angket yang digunakan merupakan angket tertutup, yaitu jenis angket yang 

alternatif jawabannya telah tersedia dan angket tersebut diberikan secara langsung 

kepada responden penelitian. 

Pertanyaan angket tertutup tersebut menggunakan skala likert 1-4 dengan 

menggunakan pertanyaan berskala (scaling questions). Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena 
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79A. Muri Yusuf, Metode Penelitian “Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, h. 199 
80M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik serta Ilmu Sosial Lainnya”, h. 133. 
81Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h. 194. 



 
 

 

 

sosial. Adapun jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert ini 

memiliki gradasi mulai dari sangat positif hingga sangat negatif, dan untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor yang ditunjukkan pada tabel 

3.1.  Kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat pada (lampiran 1) 

Tabel 3.3. 

Skala Likert82 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak  Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

E. Validitas dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Uji validitas 

Yusuf menjelaskan bahwa pengertian validitas adalah derajat ketetapan dan 

kecermatan alat ukur penelitian tentang isi dan arti sebenarnya yang diukur dalam 

pengujian validitas, tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor 

tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.83 Pengertian 

validitas menurut Sugiyono adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh penelitian.84 Oleh sebab itu, 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.  

                                                           
82Riduawan, Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)  (Bandung, 

Alfabeta, 2012), h.20. 
83A. Muri Yusuf, Metode Penelitian “Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, h. 159 
84Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 134 



 
 

 

 

Validitas menunjukkan alat ukur yang benar-benar mengukur apa yang 

diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas konstruk dalam 

penelitian dapat diuji dengan menggunakan pendapat dari ahli (judgment experts) 

yang umumnya telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Ahli 

diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah dikonstruksi berdasarkan 

indikator-indikator yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Setelah 

pengujian konstruk dari ahli selesai, diteruskan dengan uji coba instrumen.85 Adapun 

tenaga ahli yang menjadi validator instrumen angket dalam penelitian ini, yaitu Dr. 

Baharuddin, MM86 dan Dr. Saprin,M.Pd.I.87 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap 

skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak dapat 

diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono yang harus dipenuhi yaitu 

harus memiliki kriteria sebagai berikut:88  

 

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid 

b. Jika r < 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. 

                                                           

85Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet. XXIX; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 352. 
86Doktor dalam Bidang Manajemen Pendidikan sekaligus Dosen Manajemen Pendidikan 

Islam pada Fakultas Tarbiyah & Keguruan dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 
87Doktor dalam Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sekaligus Dosen Pendidikan 

Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah & Keguruan dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 
88Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 140 



 
 

 

 

Uji validitas instrument dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi 

berdasarkan Pearson Product Moment menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:89 

 

Sebagaimana: 

rxy    = Koefisien korelasi 

N     = Banyaknya sampel 

 X = jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel X 

 Y = jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel Y 

Syarat minimum untuk memenuhi syarat validitas instrumen yang diuji coba 

adalah jika rxy ≥ 0,30.
90 Dengan demikian, jika korelasi antara skor item dengan skor 

total sama besar atau lebih besar dari 0,30, item dalam instrumen dinyatakan valid. 

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS versi 21. Pengujian validitas empiris dilakukan di SMA Datuk Ribandang yang 

terletak di Jl. Gatot Subroto No. 42, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota 

Makassar. Hasil uji coba tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Instrumen Lingkungan Kerja 

Data hasil uji coba instrumen terkait variabel lingkungan kerja yang dilakukan 

di SMA Datuk Ribandang dapat dilihat pada lampiran 2. Data tersebut selanjutnya 

diuji validitasnya melalui analisis item dengan bantuan SPSS Versi 21 (lihat lampiran 

5). Hasil pengujian validitas tersebut dapat dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 3.4  
                                                           

89Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 161 
90Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 133. 



 
 

 

 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Lingkungan Kerja 

No Item 
Pernyataan 

Validitas 
rxy (r hitung) r kritis Keterangan 

1 0.40 0,30 Valid 

2 0.32 0,30 Valid 
3 0.81 0,30 Valid 
4 0.72 0,30 Valid 
5 0.85 0,30 Valid 
6 0.78 0,30 Valid 
7 0.55 0,30 Valid 
8 0.74 0,30 Valid 
9 0.82 0,30 Valid 
10 0.87 0,30 Valid 
11 0.77 0,30 Valid 
12 0.68 0,30 Valid 
13 0.61 0,30 Valid 
14 0.67 0,30 Valid 
15 0.72 0,30 Valid 
16 0.78 0,30 Valid 
17 0.79 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item lingkungan kerja tersebut dapat diketahui 

bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item diatas valid karena nilai rhitung yang 

diperoleh < 0,30. Dengan demikian, semua item lingkungan kerja dapat digunakan 

dalam penelitian ini.  

b. Instrumen Kompensasi  

Data hasil uji coba instrumen variabel terkait kompensasi yang dilakukan di 

SMA Datuk Ribandang dapat dilihat pada lampiran 3. Data tersebut diuji validitasnya 

melalui analisis item dengan bantuan SPSS versi 21 (lihat lampiran 6). Hasil 

pengujian validitas instrumen kompensasi tersebut dapat dirangkum pada tabel 

berikut: 



 
 

 

 

Tabel 3.5  

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Kompensasi 

No Item 
Pernyataan 

Validitas 

rxy (r hitung) r kritis Keterangan 
18 0.89 0,30 Valid 

19 0.80 0,30 Valid 

20 0.80 0,30 Valid 

21 0.90 0,30 Valid 

22 0.46 0,30 Valid 

23 0.62 0,30 Valid 

24 0.76 0,30 Valid 

25 0.56 0,30 Valid 

26 0.41 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item instrumen lingkungan kerja tersebut dapat 

diketahui bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item menunjukkan angka rhitung lebih 

besar daripada 0,30. Dengan demikian, semua item kompensasi dapat digunakan 

dalam penelitian ini. 

c. Instrumen Motivasi Kerja Guru  

Data hasil uji coba instrumen variabel terkait motivasi kerja guru yang 

dilakukan di SMA Datuk Ribandang dapat dilihat pada lampiran 4. Data tersebut 

diuji validitasnya melalui analisis item dengan bantuan SPSS versi 21 (lihat lampiran 

7). Hasil pengujian validitas instrumen motivasi kerja guru tersebut dapat dirangkum 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Validitas Instrumen Motivasi Kerja Guru 

No Item 
Pernyataan 

Validitas 

rxy (r hitung) r kritis Keterangan 
27 0.46 0,30 Valid 

28 0.48 0,30 Valid 

29 0.31 0,30 Valid 

30 0.45 0,30 Valid 

31 0.81 0,30 Valid 

32 0.51 0,30 Valid 

33 0.52 0,30 Valid 

34 0.52 0,30 Valid 

35 0.33 0,30 Valid 

36 0.49 0,30 Valid 

37 0.57 0,30 Valid 

38 0.40 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item instrumen lingkungan kerja tersebut dapat 

diketahui bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item menunjukkan angka rhitung lebih 

besar daripada 0,30. Dengan demikian, semua item kompensasi dapat digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Uji reliabilitas 

Menurut Riyadi uji reliabilitas adalah proses yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang serupa dengan menggunakan alat 

ukur yang serupa pula.91 Menurut Nazir, reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat 

presisi suatu ukuran atau pengukur.92 Menurut Hogul uji reliabilitas menyangkut tiga 

aspek, yaitu:93 

                                                           
91A. Muri Yusuf, Metode Penelitian “Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, h. 164 
92A. Muri Yusuf, Metode Penelitian “Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, h. 164 
93A. Muri Yusuf, Metode Penelitian “Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, h. 165 



 
 

 

 

a. Mantap, reliabilitas adalah tingkat kemantapan suatu alat ukur, dikatakan mantap 

apabila diukur berulang-ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil yang 

serupa; 

b. Tepat, reliabilitas menunjukkan ketepatan yang menitikberatkan pada ketepatan 

pertanyaan; dan 

c. Homogen, reliabilitas pertanyaan-pertanyaan yang merupakan unsur dasarnya 

memiliki kaitan erat antara satu dengan lainnya.  

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode 

AlphaCronbach (α) yang bertujuan untuk mencari instrument yang skornya berupa 

rentangan antara beberapa nilai. Adapun rumus Alpha Cronbach (α) tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Sebagaimana: 

r11 = koefisien reliabilitas alphacronbach 

Si  = jumlah varians skor tiap item 

St  = varians total 

k  = jumlah item 

Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai yang 

diperoleh ≥ (0,60) Jadi tujuan dari validitas dan reliabilitas kuesioner adalah untuk 

meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun benar-benar baik dalam mengukur 

gejala dan menghasilkan data yang valid.94 Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

                                                           

94Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 169  



 
 

 

 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach melalui bantuan program SPSS versi 

21. Uji reliabilitas masing-masing instrumen variabel penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Instrumen Lingkungan Kerja 

Hasil analisis data untuk menguji reliabilitas instrumen lingkungan kerja 

dilakukan melalui bantuan SPSS versi 21. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
Tabel 3.7  

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Lingkungan Kerja  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.928 17 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan Alpha Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai ri = 0,926. Nilai 0,926 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,926 ˃ 0,60 

sehingga instrumen angket lingkungan kerja dinyatakan reliabel karena telah 

memenuhi syarat yang diajukan. 

b. Instrumen Kompensasi  

Hasil analisis data untuk menguji reliabilitas instrumen kompensasi dilakukan 

melalui bantuan SPSS versi 21. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



 
 

 

 

Tabel 3.8  

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Kompensasi 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Berdasarkan perhitungan Alpha Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai ri = 0,826. Nilai 0,826 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,826 ˃ 0,60 

sehingga instrumen angket kompensasi dinyatakan reliabel karena telah memenuhi 

syarat yang diajukan. 

c. Instrumen Motivasi Kerja Guru 

Hasil analisis data untuk menguji reliabilitas instrumen motivasi kerja guru 

dilakukan melalui bantuan SPSS versi 21. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.9  

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Berdasarkan perhitungan Alpha Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai ri = 0,936. Nilai 0,936 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,936 ˃ 0,60 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 12 



 
 

 

 

sehingga instrumen angket motivasi kerja guru dinyatakan reliabel karena telah 

memenuhi syarat yang diajukan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumulan data 

dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan 

dengan beberapa tahap, yaitu: 

a. Pemeriksaan “Editing”, merupakan tahap awal kegiatan yang dilaksanakan 

setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan yang didapat. Tahapan ini 

menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala 

belum memenuhi harapan peneliti, seperti data yang masih kurang atau yang 

terlewatkan, tumpang tindih dan yang terlupakan; 

b. Pengkodean “coding”, merupakan tahap lanjutan dari pemeriksaan. Tahap ini 

terfokus pada pengklasifikasian data-data tersebut melalui tahapan coding atau 

pemberian kode identitas sehingga memiliki arti tertentu; 

c. Pengskoran “scoring”,merupakan tahap lanjutan dari pengkodean. Di mana 

tahapan ini terfokus pada pemberian skor/nilai terhadap butir-butir pertanyaan 

yang terdapat dalam pengumpulan data berupa angket;95 

d. Tabulasi “tabulating, merupakan tahapan akhir dari pengolahan data, di mana 

data yang telah melewati tiga tahapan pengolahan sebelumnya dimasukkan pada 

tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.96 

                                                           

95Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi: Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
103. 

96M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

Publik serta Ilmu Sosial Lainnya”, h. 173 



 
 

 

 

Berdasarkan uraian ahli tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa data 

penelitian yang diperoleh dari lapangantidak menutup kemungkinan terdapat 

kesalahan di dalamnya, oleh karena itu peneliti harus melakukan pengolahan data 

penelitiannya secara cermat dengan menggunakan teknik-teknik yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar seluruh data penelitiannya dapat dianalisis dengan 

mudah. 

2. Teknik analisis data 

Adapun analisis data penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengolah data 

menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Data yang diperoleh dalampenelitian ini diolah menggunakan teknik 

analisis yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan pernyataan hipotesis 

penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik 

analisis statistik inferensial, berikut uraian kedua teknik analisis tersebut: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang 

diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian dengan tujuan menjawab 

permasalahan yang diajukan. Untuk tujuan tersebut, digunakan analisis statistik 

deskriptif yang meliputi: distribusi frekuanesi, mean dan standar deviasi.  

1) Teknik Distributing of Frequency (Distribusi Frekuensi) 

Distribusi frekuensi dari data penelitian yang dihasilkan dapat dilakukan 

dengan beberapa langkah, yaitu: 

a) Mencari nilai range dengan rumus: 

R = H – L + 1 



 
 

 

 

Keterangan: 

R = Range yang dicari 

H = Highest score (skor tertinggi) 

L = Lowest score (nilai terendah)97 

b) Penentuan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges: 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas interval 

n = Jumlah data observasi. 

log = Logaritma98 

c) Penentuan interval/panjang kelas dengan rumus: 

P =  

Keterangan: 

P = Interval kelas yang dicari 

R = Range 

K = Jumlah kelas. 

d) Mencari Persentase dengan rumus: 

 P = %100x
N

f
 

Keterangan :  

 P = Angka persentase 

 f Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

 N Jumlah  responden99. 

                                                           
97Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XXIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 52. 
98 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 35. 
99Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 53 



 
 

 

 

2) Mean atau rata-rata, dengan rumus:  

Me =  

Keterangan:  

Me = Mean untuk data bergolong.  

=  Jumlah data / sampel  

fixi  = Produk perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda Kelas (Xi).  

Tanda Kelas (Xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data.100 

3) Standar deviasi 

S =  

 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan (diberlakukan) untuk populasi di mana 

sampel diambil.101 Analisis statistik inferensial harus memenuhi berbagai uji 

prasyarat, seperti uji normalitas dan uji linearitas. Kedua uji prasyarat tersebut 

merupakan syarat utama dalam analisis statistik inferensial. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dimaksudkan agar data-data yang digunakan berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian tersebut digunakan rumus chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

=          

Keterangan: 
x2  = Nilai Chi kuadrat hitung 

                                                           
100 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 54. 

 101Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , h. 298.   



 
 

 

 

fa  = Frekuensi hasil pengamatan 

fh   = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila x2
hitung  lebih kecil dari x2

tabel  dimana  x2
tabel 

diperoleh dari daftar x2 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan a = 0,05.102 Pengujian 

normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

versi 21. 

b. Uji Linearitas Data 

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

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

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

adalah sebagai berikut: 

 =   

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

derajat pembebasan penyebut n -1, jika diperoleh  < berarti data 

linear.103 Pengujian linearitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

versi 21. 

c. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua hipotesis karena data yang dianalisis 

merupakan data sampel. Kedua hipotesis tersebut adalah hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu: 

                                                           

102Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 290. 
103Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 261. 



 
 

 

 

H0       :   B = 0 (tidak terdapat pengaruh x terhadap y) 

H1     :  B ≠ 0 (terdapat pengaruh x terhadap y) 

Pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan dengan menguji hipotesis penelitian 

kemudian diikuti dengan pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengujian secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (lingkungan kerja) terhadap Y (motivasi kerja guru) dan 

pengaruh X2 (kompensasi) terhadap Y (motivasi kerja guru). Pengujian hipotesis 

secara parsial ini dilakukan melalui uji korelasi product moment dan uji regresi 

sederhana.  

a) Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent (positif atau 

negatif) dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent apabila nilai variabel 

independent mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio.104 Adapun rumus korelasi product moment, yaitu sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

 = Angka indeks korelasi “r” product moment. 

                                                           

104Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution: Untuk Analisis 
Data dan Uji Statistik (Cet. III; Yogyakarta: Mediakom, 2009), h. 66. 



 
 

 

 

N = Number of cases. 
 = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. 

 = Jumlah seluruh skor X. 
 = Jumlah seluruh skor Y.105 

b) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear digunakan untuk mencari tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan). 

X  = Variabel independen 

a   = Konstanta (nilai Y‟ apabila X = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)106 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:107 

 

 

2) Pengujian secara Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (lingkungan kerja) secara bersama-sama dengan X2 

(kompensasi) terhadap Y (motivasi kerja guru). Pengujian secara simultan ini 

dilakukan melalui uji korelasi ganda dan uji regresi linear berganda. 

                                                           

105Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  h. 206. 
106Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution, h. 66. 
107Dwi Priyatno, Mandiri Belajar Statistical Product and Service Solution, h. 67. 



 
 

 

 

a) Uji Korelasi Ganda 

Uji korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui nilai yang menentukan 

kuatnya hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain 

dengan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

Rx1x2y  = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan 
variabel Y. 

ryx1      =  Korelasi product moment antara X1 dengan Y. 
ryx2    =  Korelasi product moment antara X2 dengan Y. 
rx1x2  =  Korelasi product moment antara X1 dengan X2.

108 

b) Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mencari tingkat pengaruh dua 

variabel independen atau lebih secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun 

rumus regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan. 

X  = Nilai variabel independen 

a   = Konstanta (nilai Y‟ apabila X = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)109 

3) Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi yang diperoleh, baik perhitungan korelasi product moment 

maupun perhitungan korelasi ganda selanjutnya diinterpretasikan ke dalam pedoman 

                                                           

108Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 191. 
109Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 275. 



 
 

 

 

yang telah ditetapkan. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10  

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi110 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

4) Uji Signifikansi 

Uji signifikansi dimaksudkan untuk memberlakukan (menggenralisasi) hasil 

analisis data sampel ke populasi. Pengujian signifikansi dilakukan melalui uji t dan 

uji f. Uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilaksanakan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan 

demikian, kriteria pengujian adalah: terima Ho dan tolak Ha, jika P > 0,05, sebaliknya 

tolak Ho dan terima Ha jika P ≤ 0,05. 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji bermakna jika Fhitung  > 

Ftabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan demikian, kriteria pengujian 

                                                           

110Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 184. 



 
 

 

 

adalah : terima Ho dan tolak Ha, jika P > 0,05, sebaliknya tolak Ho dan terima Ha jika 

P ≤ 0,05.  

5) Uji Determinansi 

Uji determinansi dilakukan untuk mengetahui tingkat persentase kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen dan memprediksi sisanya yang 

ditentukan oleh faktor lain dengan rumus:  

KP = r2
 x 100%. 

Keterangan: 

KP = Besarnya koefisien penentu (determinan). 

  r   = Koefisien korelasi.111 

Koefisien determinansi diperoleh melalui kuadrat dari koefisien korelasi (r2) 

yang disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. 

Seluruh rangkain proses analisis dan pengujian data penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat analisis dan alat uji berupa aplikasi atau program, yaitu: statistical 

product and service solution (SPSS 21.0 for Windows).  
 

 

                                                           

111Riduwan, Pengantar Statistika Sosial (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.112 

Analisis deskripsi pada dasarnya hanya berlaku untuk sampel dan tidak dapat 

diberlakukan untuk populasi. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang akan 

digunakan untuk mendeskripsikan variabel lingkungan kerja, kompensasi dan 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar menggunakan SPPS 

version 21. 

a. Realitas Lingkungan Kerja SMA Muhammadiyah di Kota Makassar  

Data hasil penelitian terkait varibel lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar yang diperoleh dari 105 responden melalui angket yang terdiri dari 17 

butir pernyataan. Skor yang diberikan maksimal 4 dan minimal 1, sehingga diperoleh 

skor tertinggi ideal 68 dan skor terendah ideal 17. Rekapitulasi data lingkungan kerja 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 8.  

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, data lingkungan kerja dapat disajikan dalam 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:  

Diketahui:  

R = H – L + 1, maka R  = 65 – 37 + 1 = 29. 

K = 1 + 3,3 Log N , maka K = 1 + 3,3 Log 105 = 7,66 (dibulakan menjadi 8)   

P = R/K maka P = 29/8 = 3,62 (dibulatkan menjadi 4) 

 

 
                                                           

112Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 
2016), h. 147. 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut:  

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Lingkungan Kerja 

Kelas 
Interval 

Kelas 

Nilai 

Tengah 

Tepi 

Bawah 

Kelas 

Tepi 

Atas 

Kelas 

Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 37 – 40   38,5 36,5 40,5 2 1,90% 

2 41 – 44  42,5 40,5 44,5 6 5,71% 

3 45 – 48 46,5 44,5 48,5 13 12,38% 

4 49 – 52 50,5 48,5 53,5 40 38,10% 

5 53 – 56 54,5 53,5 56,5 15 14,29% 

6 57 – 60  58,5 56,5 60,5 13 12,38% 

7 61 – 64  62,5 60,5 64,5 12 11,43% 

8 65 – 68  66,5 64,5 68,5 4 3,81% 

Jumlah - - - 105 100 % 

Data lingkungan kerja selanjutnya disajikan dalam bentuk histogram yang 

menunjukkan frekuensi masing-masing interval yang ditentukan, yang dapat dilihat 

pada gambar berikut:  

 

Gambar 4.1 

Histogram Frekuensi Lingkungan kerja  
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Histogram di atas menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap interval nilai 

yang ditentukan. Selanjutnya persentase pada tiap-tiap interval nilai lingkungan kerja 

dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:  

 

Gambar 4.2 
Diagram Lingkaran Persentase Lingkungan Kerja 

 
Nilai mean, standar deviasi, range, minimun, maksimum, dan jumlah total 

keseluruhan skor dari data lingkungan kerja dapat dihitung dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 21 sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Nilai Tendency Central Lingkungan Kerja  

 Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

LingkunganKerja 105 28 37 65 5524 52.61 6.230 

Valid N (listwise) 105       

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja (X1) SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dari 105 responden memiliki nilai mean 52,61, 

standar deviation sebesar 6,230, range sebesar 28 karena skor maximum sebesar 65 

dan skor minimum sebesar 37, serta jumlah skor total sebesar 5525.  
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Realitas lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dapat 

diketahui dengan membagi jumlah skor total perolehan dengan jumlah skor kriterium. 

Jumlah skor total perolehan variabel lingkungan kerja sebesar 5525. Sedangkan 

jumlah skor total kriterium sebesar 105 x 17 x 4 = 7140, sehingga 5525/7140 = 0,774. 

Dengan demikian, persentase lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar sebesar 77,4% dari kriteria yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota Makassar sudah termasuk kondusif 

meskipun masih ada 22,6% yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu lingkungan kerja 

harus diperhatikan dengan baik agar dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif, 

lagi baik lingkungan fisik maupun lingkungan nonfisik yang pada akhirnya akan 

membantu memberikan kontribusi dalam meeningkatkan motivasi kerja guru pada 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab guru.  

b. Realitas Kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota Makassar  

Data hasil penelitian terkait variabel kompensasi SMA Muhammadiyah yang 

didapatkan di Kota Makassar melalui kuesioner penelitian terdiri dari 9 butir 

pernyataan. Skor yang diberikan maksimal 4 dan minimal 1, sehingga diperoleh skor 

tertinggi ideal 36 dan skor terendah ideal 9. Rekapitulasi data dapat dilihat pada 

lampiran 9.  

Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, data kompensasi SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar dapat disajikan dalaam tabel ditribusi frekuensi sebagai berikut:  

Diketahui:  

R = H – L + 1, maka R =  34 – 13 + 1 = 22.  

K = 1 + 3,3 Log N , maka K = 1 + 3,3 Log 105 = 7,66 (dibulatkan menjadi 8) 

P = R/K maka P = 22/8 = 2,75 (dibulatkan menjadi 3).  

Berdasarkan perhitungan tersebut,tabel ditribusi frekuensinya dapat ddibuat melalui 

spss dengan hasil output sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Kompensasi 

Kelas Interval Kelas 

Nilai 

Tengah 

Tepi 

Bawah 

Kelas 

Tepi 

Atas  

Kelas 

Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 13 – 15 14 12,5 15,5 3 2,86% 

2 16 – 18  17 15,5 15,5 3 2,86% 

3 19 – 21  20 18,5 18,5 10 9,52% 

4 22 – 24  23 21,5 21,5 27 25,71% 

 5 25 – 27  26 24,5 24,5 41 39,05% 

6 28 – 30  29 27,5 27,5 11 10,48% 

7 31 – 33  32 30,5 30,5 9 8,57% 

8 34 – 36  35 33,5 36,5 1 0,95% 

Jumlah - - - 105 100% 
 

Data kompensasi kemudian disajikan dalam bentuk histogram yang 

menunjukkan masing-masing frekuensi pada tiap-tiap interval yang ditentukan, yaitu 

sebagai berikut:   

 

Gambar 4.3 
Histogram Distribusi Frekuensi Kompensasi 
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Histogram di atas, menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap interval nilai 

yang dditentukan. Selanjutnya jumlah persentase pada tiap-tiap interval nilai 

kompensasi dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut:  

 

Gambar 4.4. 

Diagram Lingkaran Persentase Kompensasi  

Nilai mean, standar deviasi, range, minimun, maksimum, dan jumlah total 

keseluruhan skor dari data kompensasi dapat dihitung dengan menggunakan bantuan 

SPSS versi 21 sebagai berikut.  

Tabel 4.4 

Nilai Tendency Central Kompensasi  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Kompensasi 105 21 13 34 2612 24.88 3.951 

Valid N 

(listwise) 
105 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kompensasi (X2) SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dari 105 responden memiliki nilai mean 24,88, 

standar deviasi sebesar 3.951, range sebesar 21, karena skor maximum sebesar 13 dan 

skor minimum sebesar 34, serta jumlah skor total sebesar 2612.  

Realitas kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dapat diketahui  

dengan membagi jumlah skor total perolehan dengan jumlah skor total kriterium. 

Jumlah skor total perolehan terkait variabel kompensasi sebesar 2612 (lihat tabel 4.4), 

sedangkan jumlah skor total kriterium sebesar 105 x 9 x 4 =  3780 sehingga 

2612/3780 = 0,691. Dengan demikian, persentase kompensasi SMA Muhamamdiyah 

di Kota Makassar sebesar 69,1% dari kriteria yang diharapkan.   

Berdasarkan hasil analisis tersebut memberikan pemahaman bahwa 

kompensasi SMA Muhammadiyah di Kota Makassar tidak terlalu tinggi karena masih 

ada sebesar 30,9% yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu 

meningkatkan kesejahteraan guru-gurunya dengan memberikan tambahan 

kompensasi pada guru sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi kerja 

guru karena motivasi kerja guru akan mudah ditingkatkan seiring tingginya 

kompensasi yang diberikan atau diterima oleh guru.   

c. Realitas Motivasi Kerja guru SMA Muhamamdiyah di Kota Makassar  

Data hasil penelitian terkait variabel motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

yang didapatkan di Kota Makassar melalui kuesioner penelitian dengan jumlah 

responden sebanyak 105 orang. Data variabel motivasi kerja guru diperoleh dari 

kuesioner penelitian terdiri dari 12 butir pernyataan. Skor yang diberikan maksimal 4 

dan minimal 1, sehingga diperoleh skor tertinggi ideal 48 dan skor terendah ideal 12. 

Rekapitulasi data dapat dilihat pada lampiran 10.   
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Berdasarkan rekapitulasi data tersebut, data motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dapat disajikan dalam tabel ditribusi frekuensi 

sebagai berikut:  

Diketahui:  

R = H – L + 1, maka R =  48 – 26 + 1 = 23.  

K = 1 + 3,3 Log N, maka K = 1 + 3,3 Log 105 = 7,66 (dibulatkan menjadi 8)   

P = R/K maka P = 23/8 = 2,87 (dibulatkan menjadi 3).  

Berdasarkan perhitungan tersebut,tabel ditribusi frekuensinya sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja Guru 

Kelas Interval Kelas 

Nilai 

Tengah 

Tepi 

Bawah 

Kelas 

Tepi 

Atas 

Kelas 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 26 – 28 27 25,5 28,5 4 3,81% 

2 29 – 31 30 28,5 31,5 3 2,86% 

3 32 – 34 33 31,5 34,5 26 24,76% 

4 35 – 37 36 34,5 37,5 39 37,14% 

5 38 – 40 39 37,5 40,5 14 13,33% 

6 41 – 43 42 40,5 43,5 6 5,71% 

7 44 – 46 45 43,5 46,5 5 4,76% 

8 47 – 49 48 46,5 49,5 8 7,62% 

Jumlah - - - 105 100% 
 

Data motivasi kerja guru kemudian disajikan dalam bentuk histogram yang 

mnunjukkan masing-masing frekuensi tiap interval yang ditentukan, yaitu sebagai 

berikut:  
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Gambar 4.5 
Histogram Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja Guru 

Histogram diatas menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap interval nilai 

yang ditentukan. Selanjutnya persentase pada tiap-tiap interval nilai motivasi kerja 

guru dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut: 

 

Gambar 4.6 

Diagram Lingkaran Persentanse Motivasi Kerja Guru 
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Nilai mean, standar deviasi, range, minimun, maksimum, dan jumlah total 

keseluruhan skor dari data motivasi kerja guru dapat dihitung dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 21 sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Nilai Tendency Central Motivasi Kerja  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 

MotivasiGuru 105 22 26 48 3860 36.76 4.734 
Valid N 
(listwise) 

105 
      

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja guru (Y) SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dari 105 responden memiliki nilai mean 36,76, 

standar deviasi sebesar 4734, range sebesar 22 karena skor maximum sebesar 48 dan 

skor minimum sebesar 26, serta jumlah skor total sebesar 3860.  

Realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dapat 

diketahui dengan membagi jumlah skor total perolehan dengan jumlah skor kriterium. 

Jumlah skor total perolehan variabel lingkungan kerja sebesar 3860. Sedangkan 

jumlah skor total kriterium sebesar 105 x 12 x 4 = 5040, sehingga 3860/5040 = 0,766. 

Dengan demikian, peresentase motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar sebesar 76,6% dari kriteria yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar masih belum 

sepenuhnya optimal karena masih ada sebesar 23,4% yang perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu, kepala sekolah selaku top leader harus lebih kreatif lagi memotivasi guru-
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gurunya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru agar dengan 

motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik yang 

akhirnya akan meningkatkan kualitas sekolah melalui output sekolah.  

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis inferensial adalah analisis yang menyediakan aturan atau cara yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk 

populasi.113 Berbeda dengan analisis deskriptif, analisis inferensial tidak hanya 

digunakan untuk menganalisis data sampel, akan tetapi kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk umum atau generalisasi dalam hal ini adalah populasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis inferensial yaitu dengan 

melakukan uji prasyarat yakni uji normalitas data dan uji linearitas data sebelum 

pengujian hipotesis. Berikut ini akan disajikan mengenai uji prasyarat dan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan Software SPSS version 21. 

a. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat dimaksudkan untuk menguji data yang diperoleh pada SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi 

persyaratan untuk kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis 

inferensial. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

data dan uji lineriatas data.  

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data pada masing-masing variabel dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 21 melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-

Wilk. Pengujian normalitas data masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

                                                           

113Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 148. 
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a) Pengujian Normalitas Data Lingkungan Kerja 

Uji normalitas data lingkungan kerja dilakukan melalui bantuan SPSS Versi 

21 dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Output Pengujian Normalitas Data Lingkungan Kerja 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Lingkungan Kerja .146 105 .081 .955 105 .196 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Hasil pengujian normalitas data lingkungan kerja  tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,146 dengan df 105 dan nilai Sig. 

0,081 pada batas bawah signifikansi nyata, serta  nilai Statistic Shapiro-Wilk 

diperoleh 0,955 dengan df 105 dan nilai Sig. sebesar 0,196 Pengujian normalitas data 

lingkungan kerja dengan ketentuan: 

Ho : Data lingkungan kerja berdistribusi normal 

H1  : Data lingkungan kerja tidak berdistribusi normal 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Sig. 0,081 dan Shapiro-

Wilk diperoleh nilai Sig. 0,196. Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov maupun nilai Sig. 

Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak dan Ho diterima. Dengan 

demikian, data lingkungan kerja dinyatakan berdistribusi normal sehingga dapat 

dilanjutkan untuk analisis korelasi maupun regresi. 
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b) Pengujian Normalitas Data Kompensasi 

Uji normalitas data kompensasi dilakukan melalui bantuan SPSS Versi 21 

dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Output Pengujian Normalitas Data Kompensasi 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Kompensasi .140 105 .112 .947 105 .453 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil pengujian normalitas data kompensasi tersebut menunjukkan bahwa nilai 

Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,140 dengan df 105 dan nilai Sig. 0,000 

pada batas bawah signifikansi nyata, serta  nilai Statistic Shapiro-Wilk diperoleh 

0,947 dengan df 105 dan nilai Sig. sebesar 0,000. Pengujian normalitas data 

kompensasi dengan ketentuan: 

Ho : Data kompensasi berdistribusi normal 

H1  : Data kompensasi tidak berdistribusi normal 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Sig. 0,112 dan Shapiro-Wilk 

diperoleh nilai Sig. 0,453. Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov maupun nilai Sig. 

Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak dan Ho diterima. Dengan 

demikian, data kompensasi dinyatakan berdistribusi normal sehingga dapat 

dilanjutkan untuk analisis korelasi maupun regresi. 

c) Pengujian Normalitas Data Motivasi Kerja Guru 
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Uji normalitas data motivasi kerja guru dilakukan melalui bantuan SPSS Versi 

21 dengan output sebagai berikut:  

Tabel 4.9 

Output Pengujian Normalitas Data Motivasi Kerja Guru 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Motivasi Kerja Guru .212 105 .190 .923 105 .013 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil pengujian normalitas data motivasi kerja guru tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,212 dengan df 38 dan nilai 

Sig. 0,190 pada batas bawah signifikansi nyata, serta  nilai Statistic Shapiro-Wilk 

diperoleh 0,923 dengan df 38 dan nilai Sig. sebesar 0,013. Pengujian normalitas data 

hasil belajar peserta didik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho : Data motivasi kerja guru berdistribusi normal 

H1  : Data motivasi kerja guu tidak berdistribusi normal 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Sig. 0,190 dan Shapiro-Wilk 

diperoleh nilai Sig. 0,013. Nilai Sig. pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 

0,05 sehingga H1 ditolak dan Ho diterima. Dengan demikian, data motivasi kerja guru 

dinyatakan berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan untuk analisis korelasi 

maupun regresi. 
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2) Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linear antara dua 

variabel sebagai persyaratan analisis korelasi maupun regresi dengan menggunakan 

Test for Linearity melalui aplikasi SPSS Versi 21. Pengujian linearitas lingkungan 

kerja (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) dan kompensasi (X2) terhadap motivasi 

kerja guru (Y) adalah sebagai berikut: 

a) Pengujian Linearitas Lingkungan Kerja atas Motivasi Kerja Guru 

Hasil pengujian linearitas motivasi kerja guru (Y) atas lingkungan kerja (X1) 

melalui SPSS Versi 21 dengan menggunakan Test for Linearity dapat dilihat pada 

output berikut: 

Tabel 4.10 
Output Pengujian Linearitas Motivasi Kerja guru Atas Lingkungan Kerja 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi Kerja 

Guru * Lingkungan 

Kerja 

Between 

Groups 

(Combined) 613.969 22 27.908 1.009 .525 

Linearity 17.662 1 17.662 .638 .445 

Deviation from 

Linearity 

596.307 21 28.396 1.026 .512 

Within Groups 249.000 9 27.667   

Total 862.969 31    

Hasil Test for Linearity motivasi kerja guru (Y) atas lingkungan kerja (X1) 

tersebut menunjukkan bahwa hasil Deviation from Linearity diperoleh F sebesar 

1,026 dengan nilai Sig. 0,512. Pengujian linearitas data variabel Y atas X1 dengan 

ketentuan: 

H0 : Garis regresi linear 

H1 : Garis regresi tidak linear 
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Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Hasil analisis Deviation from Linearity menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih besar 

daripada 0,05 (0,512 > 0,05) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian, 

garis regresi variabel motivasi kerja guru atas lingkungan kerja dapat dinyatakan 

linear. 

b) Pengujian Linearitas Motivasi Kerja Guru atas Kompensasi 

Hasil pengujian linearitas motivasi kerja guru (Y) atas kompensasi (X2) 

melalui SPSS Versi 21 dengan menggunakan Test for Linearity dapat dilihat pada 

output berikut: 

Tabel 4.11 

Output Pengujian Linearitas Motivasi Kerja Guru atas Komepensasi 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi Kerja 

Guru * 

Kompensasi 

Between 

Groups 

(Combined) 1611.810 17 94.812 11.469 .000 

Linearity 1291.389 1 1291.389 156.208 .000 

Deviation from 

Linearity 

320.421 16 20.026 2.422 .545 

Within Groups 719.238 87 8.267   

Total 2331.048 104    
 

Hasil Test for Linearity Y atas X2 tersebut menunjukkan bahwa hasil 

Deviation from Linearity diperoleh F sebesar 2,422 dengan nilai Sig. 0,545. 

Pengujian linearitas data variabel Y atas X2 dengan ketentuan: 
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H0 : Garis regresi linear 

H1 : Garis regresi tidak linear 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Hasil analisis Deviation from Linearity menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih 

besar daripada 0,05 (0,545 > 0,05) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan 

demikian, garis regresi variabel motivasi kerja guru atas kompensasi dapat dinyatakan 

linear. 

b. Pengujian Hipotesis 

Bagian ini akan disajikan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah 

keempat, kelima dan keenam mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi 

kerja guru SMA Muhammadiyah, pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi  kerja 

guru  SMA  Muhammadiyah, dan pengaruh lingkungan kerja  dan kompensasi secara 

bersama-sama terhadap motivasi kerja guru  SMA Muhammadiyah di Kota Makassar  

dengan menggunakan bantuan software SPSS version 21.  

1) Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Guru SMA 

Muhammadiyah   

Hipotesis penelitian berbunyi “ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar”. Pengujian hipotesis lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi 

linear sederhana. Hasil analisis korelasi product moment melalui SPSS version 21 

dapat dilihat pada table berikut:  
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Tabel 4.12 

Output Pengujian Korelasi antara Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Guru 

Correlations 

 Motivasi Kerja 

Guru 

LingkunganKerja 

Pearson Correlation 

Motivasi Kerja 

Guru 
1.000 .702 

Lingkungan Kerja .702 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Motivasi Kerja 

Guru 
. .000 

Lingkungan Kerja .000 . 

N 

Motivasi Kerja 

Guru 
105 105 

Lingkungan Kerja 105 105 

Hasil pengujian korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Pearson 

Correlation sebesar 0,702 dengan nilai. Dengan nilai tersebut, menunjukkan adanya 

hubungan positif yang kuat antara lingkungan kerja dengan motivasi kerja guru 

sebagaimana ditunjukkan pada table berikut: 
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Tabel 4.13 

Pedoman Interpretasi koefisien Korelasi114 

Tingkat Korelasi Interval Koefisien 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 –1,000 

Adapun hasil analisis regresi linear sederhana yang dihasilkan melalui SPSS 

version 21 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.14 

Output Pengujian Regresi Linear Sederhana Lingkungan Kerja Terhadap 

Motivasi Kerja Guru  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 
(Constant) 8.688 2.824  3.077 .003 

LingkunganKerja .534 .053 .702 10.011 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja Guru 

Output analisis regresi pada tabel coefficients tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Constant (a) sebesar 8,688 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,534. 

Dengan demikian persamaan regresinya Y = 8,688 + 0,534X. Hal tersebut 

                                                           

114Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 184. 



97 
 

 

 

mengindikasikan bahwa jika lingkungan kerja (X1) naik satu satuan, motivasi kerja 

guru (Y) dapat diprediksi meningkatkan sebesar 0,534 (53,4 %) pada konstanta 

8,688. Arah pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja guru lebih jelas dapat 

dilihat pada scatter diagram yang dapat digambarkan sebagai berikut:  

y = 0,5336x + 8,6882
R² = 0,4931
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Gambar 4.7 

Scatter Diagram Persamaan Regresi Lingkungan Kerja Terhadap 
Motivasi Kerja Guru 

 Diagram tersebut menunjukkan bahwa dengan persamaan regresi Y = 8,688 

+ 0,534, pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru merupakan 

pengaruh positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan peningkatan 

nilai pada variabel lingkungan kerja yang diikuti dengan peningkatan nilai pada 

motivasi kerja guru. Persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya diuji 

signifikanssinya agar hasilnya dapat digeneralisasikan atau diberlakukan pada 

populasi. Pengujian signifikansi dilakukan dengan bantuan SPSS versi 21 dengan 

output sebagai berikut:  
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Tabel 4.15 
Output Pengujian Signifikansi Pengaruh Lingkungan Kerja  terhadap Motivasi 

Kerja Guru 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1149.555 1 1149.555 100.216 .000b 

Residual 1181.493 103 11.471   

Total 2331.048 104    

a. Dependent Variable: MotivasiGuru 

b. Predictors: (Constant), LingkunganKerja 

 Output pengujian signifikansi pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi 

kerja guru berdasarkan tabel anova tersebut menunjukkan bahwa nilai F sebesar 

100,216 dengan nilai Sig. 0,000. Interpretasi pengujian signifikansi tersebut 

dilakukan dengan ketentuan:  

H0 : Koefisien persamaan regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien persamaan regresi signifikan 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Uji regresi berdasarkan tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 100,216 dengan 

nilai Sig. 0,000. Nilai fhitung > ftabel (100,216 > 3,93)  dan nilai Sig. 0,000 < 0,05 yang 

mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, lingkungan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar.   

Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru dapat 

dilihat pada hasil uji determinansi melalui SPSS version 21 pada tabel berikut: 
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Tabel 4.16 

Output Pengujian Determinansi Motivasi Kerja Guru Atas Lingkungan Kerja 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .702a .493 .488 3.387 1.689 

a. Predictors: (Constant), LingkunganKerja 

b. Dependent Variable: MotivasiGuru 

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, terdapat nilai koefisien determinasi R-

Square 0.493 (49,3%). Ini menunjukkan bahwa sebesar 49.3% pengaruh 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru. Dengan demikian besarnya 

pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar adalah 49,3 % dan sisanya sebesar 50,7 % dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

2) Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar  

Hipotesis penelitian berbunyi “ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar”. Pengujian hipotesis kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi 

linear sederhana. Hasil analisi korelasi product moment melalui SPSS version 21 

dapat dilihat pada table berikut: 
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Table 4.17 

Output Pengujian Korelasi antara Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Guru  
Correlations 

 Motivasi Kerja 
Guru 

Kompensasi 

Pearson Correlation 
Motivasi Kerja Guru 1.000 .744 
Kompensasi .744 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Motivasi Kerja Guru . .000 
Kompensasi .000 . 

N 
Motivas Kerja iGuru 105 105 
Kompensasi 105 105 

Hasil pengujian korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Pearson 

Correlation sebesar 0,744. Dengan nilai tersebut, menunjukkan adanya hubungan 

positif yang kuat antara kompensasi dengan motivasi kerja guru (lihat Tabel 4.13). 

Angka 0.744 berada pada interval koefisien 0,60 – 0, 799 dengan tingkat korelasi 

kuat.  

Adapun hasil analisis regresi linear sederhana yang dihasilkan melalui SPSS 

version 21 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.18 

Output Pengujian Regresi Linear Sederhana Kompensasi Terhadap Motivasi 

Kerja Guru  
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14.575 1.986  7.339 .000 

Kompensasi .892 .079 .744 11.311 .000 

a. Dependent Variable: MotivasiGuru 

 

Output analisis regresi pada tabel coefficients tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Constant (a) sebesar 14,575 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,892. 
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Dengan demikian persamaan regresinya Y = 14,575 + 0,892X. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa jika kompensasi (X2) naik satu satuan, motivasi kerja guru 

(Y) dapat diprediksi meningkatkan sebesar 0,892 (89,2 %) pada konstanta 14,575. 

Arah pengaruh kompensasi dan motivasi kerja guru lebih jelas dapat dilihat pada 

scatter diagram yang dapat digambarkan sebagai berikut:  

  

Gambar 4.8  

Scatter Diagram Persamaan Regresi Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja 
Guru  

Diagram di atas menunjukkan bahwa dengan persamaan regresi Y = 0,8919 

+ 14,575, pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja guru merupakan pengaruh 

positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan peningkatan nilai pada 

variabel kompensasi yang diikuti dengan peningkatan nilai pada motivasi kerja 

guru. Persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya diuji signifikansi agar hasilnya 

dapat digeneralisasi atau ddiberlakukan pada populasi. Pengujian signifikansi 

dilakukan dengan bantuan SPSS versi 21 dengan output sebagai berikut:   
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Tabel 4.19 

Output Pengujian Signifikansi Pengaruh Kompensasi terhadap Motivasi Kerja 
Guru 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1291.389 1 1291.389 127.939 .000b 

Residual 1039.659 103 10.094   

Total 2331.048 104    

a. Dependent Variable: MotivasiGuru 

b. Predictors: (Constant), Kompensasi 

Output pengujian signifikansi pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja 

guru berdasarkan tabel Anova tersebut menunjukkan bahwa nilai F sebesar 127,939 

dengan nilai Sig. 0,000. Interpretasi pengujian signifikansi tersebut dilakukan dengan 

ketentuan: 

H0 : Koefisien persamaan regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien persamaan regresi signifikan 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Uji regresi berdasarkan tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 127,939 dengan nilai 

Sig. 0,000. Nilai fhitung > ftabel (127,939 > 3,93) dan nilai Sig. 0,000 < 0,05 yang 

mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian kompensasi 

dapat berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar. Besarnya pengaruh atau kontribusi kompensasi 

terhadap motivassi kerja guru dapat dilihat pada hasil uji determinansi yang dianalisis 

melalui bantuan SPSS versi 21 pada tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

Output Pengujian Determinansi Motivasi Kerja Guru Atas Kompensasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .744a .554 .550 3.177 1.736 

a. Predictors: (Constant), Kompensasi 

b. Dependent Variable: MotivasiGuru 

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, menunjukkan bahwa nilai koefiesien 

determinansi (R-Squere) sebesar 0,554. Dengan demikian, besarnya pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar 

adalah 55,4% dan 44,6 % di pengaruhi oleh faktor lain.  

3) Pengaruh antara Lingkungan Kerja dan Kompensasi secara bersama-sama 

Terhadap Motivasi Kerja Guru SMA Muhammadiyah  

Hipotesis berbunyi “terdapat pengaruh positif yang signifikan lingkungan 

kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar”. Pengujian pengaruh lingkungan kerja dan 

kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar dilakukan melalui analisis korelasi dan regresi linear berganda. 

Hasil analisis korelasi ganda melalui SPSS version 21 dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.21 

Output Pengujian Korelasi Antara Lingkungan Kerja dan Kompensasi Secara 

Bersama-sama terhadap Motivasi Kerja Guru  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .807a .651 .645 2.822 1.647 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Motivasi Kerja Guru 

 

Hasil pengujian korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0.807 

menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat (lihat pedoman koefisien 

pada tabel 4.13) antara lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

terhadap motivasi kerja guru. Adapun hasil analisis regresi linear berganda melalui 

SPSS version 21 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.22 

Output Pengujian Regresi Linear Berganda Lingkungan Kerja dan Kompensasi 

Secara Bersama-sama terhadap Motivasi Kerja Guru 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 5.995 2.386  2.512 .014 

Kompensasi .603 .089 .503 6.806 .000 

LingkunganKerja .300 .056 .395 5.340 .000 

a. Dependent Variable: MotivasiGuru 
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Output analisis regresi pada tabel coefficients tersebut menunjukkan bahwa 

nilai constant (a) sebesar 5,995, nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,300 dan nilai 

koefisien regresi (b2) sebesar 0.603 dengan nilai Sig. 0,000. Dengan demikian 

persamaan regresinya Y = 5,995 + 0,300X1 + 0.603X2. Hal tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut:  

a. Jika lingkungan kerja (X1) dan kompensasi (X2) mendekati atau sama 

dengan 0, skor motivasi kerja guru (Y) = 5,995 dengan interpretasi bahwa 

jika lingkungan kerja (X1) dan kompensasi (X2) rendah, rata-rata motivasi 

kerja guru (Y) 5,995.  

b. Jika lingkungan kerja (X1) naik satu satuan, sedangkan kompensasi (X2) 

tetap, motivasi kerja guru (Y) akan naik sebesar 0,300 kali dengan interpretasi 

bahwa setiap peningkatan lingkungan  kerja (X1) sebesar satu satuan akan 

berdampak dalam meningkatkan motivasi kerja guru (Y) sebesar 0,300. 

c. Jika kompensasi (X2) naik satu satuan, sedangkan lingkungan kerja (X1) tetap, 

motivasi kerja guru (Y) akan naik sebesar 0,603 kali dengan interpretasi 

bahwa setiap peningkatan kompensasi (X2) sebesar satu satuan akan 

berdampak dalam meningkatkan motivasi kerja guru (Y) sebesar 0,603.  

Pengujian signifikansi dilakukan melalui bantuan SPSS versi 21 dengan 

output sebagai berikut:  
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Tabel 4.23 

Output Pengujian Signifikansi Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi 

secara Bersama-sama terhadap Motivasi Kerja Guru 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1518.557 2 759.278 95.320 .000b 

Residual 812.491 102 7.966   

Total 2331.048 104    

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasi 
 

Output pengujian signifikansi pengaruh lingkungan kerja secara bersama-

sama dengan kompensasi terhadap motivasi kerja guru berdasarkan tabel Anova 

tersebut menunjukkan bahwa nilai F sebesar 95,320 dengan nilai Sig. 0,000. 

Interpretasi pengujian signifikansi tersebut dilakukan dengan ketentuan: 

H0 : Koefisien persamaan regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien persamaan regresi signifikan 

Ketentuan penerimaan atau penolakan Ho sebagai berikut: 

Jika sig < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika sig > a (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Uji regresi berdasarkan tabel Anova diperoleh nilai F sebesar 95,320 dengan nilai Sig. 

0,000. Nilai fhitung < ftabel (95,320 < 3,93) dan nilai Sig. 0,000 > 0,05 yang 

mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, lingkungan 

kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. Besarnya pengaruh 

lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru 

dapat dilihat melalui hasil uji determinasi SPPS version 21 pada tabel berikut:  
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Tabel 4.24 

Output Pengujian Determinansi Motivasi Kerja Guru Atas Lingkungan Kerja 
dan Kompensasi Secara Bersama-sama 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .807a .651 .645 2.822 1.647 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasi 

b. Dependent Variable: Motivasi Kerja Guru 

Berdasarkan pada output tabel di atas, menunjukkan bahwa koefiesien 

determinansi R-Squere sebesar 0,651. Dengan demikian, besarnya pengaruh 

lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja 

guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar adalah 65,1% dan 34,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Pembahasan 

Tesis ini didasarkan pada tiga teori yaitu teori dua faktor Herzberg, teori 

harapan Vroom dan teori hierarki kebutuhan Maslow.  

1. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja Guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar 

Hasil analisis berdasarkan regresi linear sederhana diperoleh persamaan 

regresi Y = 8,688 + 0,534X. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika lingkungan 

kerja (X1) naik satu satuan, motivasi kerja guru (Y) dapat diprediksikan meningkat 

sebesar 0,534 (53,4%) pada konstanta 8,688. Pengaruh lingkungan kerja terhadap 

motivasi kerja guru berdasarkan tabel Anova menunjukkan bahwa nilai F sebesar 

100,216 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai Sig. 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05 yang 
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mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi kerrja guru. 

Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap motivassi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar berdasarkan uji determinansi adalah 49,3% dan 

50,7%  ditentukan oleh faktor lain. 

Dikaitkan dengan teori dua faktor Herzberg, faktor hygiene dalam hal ini 

sirkulasi udara ditempat kerja, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, bau, fasilitas 

tempat kerja, hubungan antar guru dan hubungan antar guru dan kepala sekolah 

sangat mempengaruhi motivasi kerja guru. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi 

maka akan meningkatkan motivasi kerja guru yang pada akhirnya menimbulkan 

kepuasan kepada guru atas prestasi kerjanya. Faktor inilah yang menyebabkan 

motivasi kerja guru meningkat seiiring terpenuhinya faktor-faktor intrinsik daan 

ekstrinsik yang meliputi suasana kerja, kenyamanan, kondisi kerja, fasilitas, 

hubungan antar sesame guru, hubungan guru dengan pimpinan dan kebijakan atau 

aturan-aturan yang ada di tempat kerja.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan non fisik memberikan kontribusi terhadap motivasi kerja 

guru meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Hasil penelitian ini mendukung 

temuan Gerishon115 melalui hasil penelitiannya yang menunjukkkan bahwa 

lingkungan kerja memberikan pengaruh pada kepuasan kerja guru. Meskipun 

penelitian Gerishon tidak langsung berpengaruh terhadap motivasi kerja guru tetapi 

lingkungan kerja pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan motivasi kerja guru 

                                                           
115Gerishon Mbogo, “The Influence of Work Environment on Job Satisfaction Among teachers 

in public primary schools programmes in Nembure division, Embu west district, Kenya”, Tesis 
(Kenya: University of Nairobi, 2015), h. 39-40. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/90338 

http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/90338
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guna mencapai kepuasan kerja guru. Adapun hasil penelitian Endah Susyana116 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik memberikan rasa puas pada seorang guru. 

Kondisi lingkungan kerja menjadi pendorong bagi pegawai untuk melaksanakan 

tugasnya. Semakin nyaman kondisi atau lingkungan kerja maka secara teoritis akan 

menyebabkan kinerja semaakin tinggi pula. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa jika kondisi lingkungan kerja nyaman, maka kinerja akan meningkat. Kinerja 

yang meningkat dilihat dari motivasi yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab. Sehingga lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan 

motivasi kerja yang tinggi, jika motivassi kerja tinggi maka kinerja yang dihasilkan 

juga tinggi.  

Sejalan dengan hal tersebut, hasil temuan Cristaabella P Bushira117 yang 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja berdampak pada kinerja karyawan. Hal 

tersebut menunjukkan bawa lingkungan kerja berdampak pada karyawan dengan 

mengungkapkan bahwa karyawan akan meningkatkan kinerja mereka jika masalah 

lingkungan kerja dapat diatasi seperti fleksibilitas lingkungan kerja, gangguan kerja, 

hubungan interpersonal supervisor dengan bawahan, kehadiran bantuan kerja, umpan 

balik kinerja ddan peningkatan intensif dalam organisasi sehingga memeotivasi 

karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dengan demikian upaya untuk 

membuat lingkungan kerja menjadi lingkungan yang kondusif, aman, nyaman dan 

menyenangkan serta bebas dari gangguan akan memotivasi guru untuk melakukan 

pekerjaan tanpa adanya gangguan dari sekitarnya.  

                                                           
116 Endah Susyana, “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Guru Madrasah Dalam Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur.” Tesis 
(Makassar: Universitas Terbuka, 2014), h. 3. 

117Cristabella P Bushiri, “The Impact Of Working Environment On Employees‟ Performance: 

The Case Of Institute Of Finance Management In Dar Es Salaam Region”, Tesis, (Tanzania: 
University of Tanzania, 2014), h. 49-55. http://repository.out.ac.tz/608/  

http://repository.out.ac.tz/608/
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Rayka Dantyo Prakoso dkk118 membuktikan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap motivasi kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan akan meningkatkan motivasi 

kerja. Oleh karena itu, guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik jika 

lingkungan kerja di sekolah kondusif, jauh dari kebisingan, aman, nyaman, 

menyenangkan dan fasilitas yang disediakan memadai serta didukung oleh hubungan 

yang terjalin baik antar stakeholder sekolah.   

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif 

dalam bekerja akan meningkatkan motivasi kerja guru sedangkan dengan lingkungan 

kerja yang kurang kondusif akan menurunkan motivasi kerja guru yang rendah pula. 

Sesuai dengan teori Nitisemito, bahwa suatu kondisi lingkungan kerja dapat 

dikatakan baik apabila guru dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, 

aman, dan nyaman, sedangkan lingkungan kerja yang kurang baik menuntut tenaga 

kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan 

sistem kerja yang efisien. Lingkungan kerja yang kondusif dapat berpengaruh 

langsung terhadap guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan motivasi kerja guru. 

Kontribusi lingkungan kerja yang cukup besar pengaruhnya terhadap peningkatan 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar membuktikan hipotesis 

yang menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja guru berdasarkan hasil penelitian ini  

                                                           
118Rayka Dantyo Prakoso, dkk, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan 

Kinerja Karyawan” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 14 No. 2 (2014) 
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/596/795 
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2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar  

Hasil analisis berdasarkan analisis regresi linear sederhana diperoleh 

persamaan regresi Y = 14,575 + 0,892X. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika 

kompensasi (X2) naik satu satuan, motivasi kerja guru (Y) dapat diprediksi 

meningkat sebesar 0,892 (89,2%) pada konstanta 14,575. Berdasarkan tabel Anova 

diperoleh nilai F sebesar 127,939 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai Sig. 0,000 tersebut 

lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja 

guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. Besarnya pengaruh kompensasi 

terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar berdasarkan uji 

determinansi adalah 55,4% dan 44,6 % di pengaruhi oleh faktor lain.  

Dikaitkan dengan teori harapan Vroom, maka pemberian kompensasi 

berdasarkan keterampilan akan memotivasi karyawan, sebab dalam teori harapan 

dikatakan bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerahkan usahanya 

dengan lebih baik lagi apabila karyawan merasa yakin, bahwa usahanya akan 

menghasilkan penilaian prestasi yang baik. Penilaian yang baik akan diwujudkan 

dengan penghargaan dari perusahaan seperti pemberian bonus, peningkatan gaji 

atau promosi dan penghargaan itu dapat memuaskan karyawan. Jadi dalam teori 

harapan terdapat tiga hubungan, yaitu hubungan antara usaha dengan prestasi, 

hubungan prestasi dengan penghargaan lembaga dan hubungan antara penghargaan 

lembaga dengan tujuan karyawan. Apabila penghargaan yang diberikan oleh 

sekolah sesuai dengan pengharapan dan dapat memuaskan kebutuhannya, maka 

guru tersebut akan termotivasi untuk lebih meningkatkan kerjanya, sebaliknya 



112 
 

 

 

apabila usaha yang dilakukan tidak mendapat penghargaan sesuai dengan harapan 

guru, maka guru yang bersangkutan akan merasa frustasi, sehingga tidak 

termotivasi untuk meningkatkan kerjanya. 

Sugianto119 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompensasi sebagai 

bentuk imbalan yang diberikan kepada tenaga kependidikan kontrak kerja di UNEJ 

atas pengorbanan yang bersangkutan adalah baik dengan artian bahwa ada 

kelayakan pemberian kompensasi yang diterima tenaga kependidikan kontrak 

kerja, adanya intensif yang diberikan kepada mereka yang mencapai target 

pekerjaan, adanya tunjangan bagi mereka, adanya pemberian fasilitas yang 

memadai dan adanya asuransi jiwa sebagai jaminan dalam menerima paparan 

resiko kerja. Dibandingkan dengan hasil penelitian sugianto, kompensasi SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar berupa pemberian honor setiap bulan atas balas 

jasa atau imbalan mengajar para guru dan pemberian tunjangan atas tugas 

tambahan yang diemban, sedangkan pemberian asuransi berupa kartu BPJS 

ketenagakerjaan yang didaftarkan secara kolektif oleh kepala sekolah, namun tidak 

semua SMA Muhammadiyah mendaftarkan gurunya untuk mendapatkan Kartu 

BPJS ketenagakerjaan yaitu SMA Muhammadiyah 2 dan SMA Muhamamdiyah 5 

Makassar, selebihnya guru mendaftar sendiri untuk mendapatkan kartu BPJS 

ketenagakerjaan.  

Pemberian kompensasi kepada guru bukan hanya meliputi gaji atau honor 

yang diterima setiap bulan atau kompensasi langsung, namun pemberian pujian dan 

penghargaan atas prestasi guru juga merupakan bagian dari kompensasi yaitu 

                                                           
119 Sugianto, “Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja Melalui Kepuasan 

Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja di Universitas Jember”. Jurnal 
Bisnis dan Manajemen (BISMA), vol. 12, no. 1 Januari 2018, h. 1-9.  



113 
 

 

 

kompensasi tidak langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Lijan Poltak 

Sinambela120 yang membagi kompensasi berdasarkan cara pemberiannya yaitu 

kompensasi langsung dalam bentuk gaji, upah, bonus dan komisi dan kompensasi 

tidak langsung berupa asuransi tenaga kerja (Jamsostek), pertolongan sosial, 

pembiayaan biaya sakit (berobat) dan cuti. Selain itu, Maria Ulfah dkk121 melalui 

hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa kompensasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja meskipun kompensasi tidak langsung memiliki pengaruh yang 

sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh kompensasi langsung.  

Sebagaimana pendapat Malayu Hasibuan122 yang menyatakan bahwa 

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai balas imbalan atas jasa yang 

diberikan. Sehingga pemberian kompensasi baik kompensasi langsung maupun 

kompensasi tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja seseorang. 

Pemberian kompensasi tidak langsung pada SMA Muhammadiyah di kota 

Makassar sendiri berupa pemberian Kartu BPJS ketenagakerjaan yang didaftarkan 

secara kolektif oleh pihak sekolah dan setengah pembayarannya ditanggung oleh 

sekolah serta pemberian cuti bagi guru yang hamil dan melahirkan. 

                                                           
120 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 220. 
121Mariah Ulfah, dkk, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja 

Karyawan” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 3 No. 1 (2013) 
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/596/795 

122 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. 21, Jakarta: Bumi Aksara, 
2017), h. 118. 
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Muhammad Assad Mujtaba123 dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kompensasi berupa pemberian penghargaan, fasilitas perawatan kesehatan, sekolah 

anak, program pensiun, dan fasilitas asuransi sangat berdampak pada motivasi kerja.  

Pemberian kompensasi kepada guru bukan hanya pemberian gaji atau insentif, 

namun pemberian barang, jaminan kesehatan, penghargaan atas prestasi dan cuti 

juga merupakan bagian dari kompensasi secara tidak langsung.  

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kompensasi memberikan 

pengaruh yang besar terhadap peningkatan motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar. Melalui penelitian ini telah dibuktikan bahwa 

motivasi kerja guru dipengaruhi oleh pemberian kompensasi oleh sekolah baik 

kompensasi langsung berupa pemberian honor (gaji) dan tunjangan maupun 

kompensasi tidak langsung berupa asuransi dan cuti. Oleh karena itu, guru akan 

mudah termotivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-

sungguh jika kesejahteraanya telah terpenuhi tanpa memikirkan untuk mencari 

penghasilan tambahan di tempat lain. Hal tersebut terjadi dibeberapa SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar karena tingkat pemberian kompensasi pada 

masing-masing sekolah berbeda satu sama lain yang menyebabkan guru harus 

mengajar di tempat lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya yang belum 

tercukupi dari hasil mengajar di sekolah yang satu. Dengan demikian, pemberian 

kompensasi yang tinggi oleh sekolah akan sangat mempengaruhi motivasi kerja 

guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Semakin tinggi kompensasi 

yang diberikan maka motivasi kerja guru akan semakin meningkat.  

                                                           
123Muhammad Assad Mujtaba, “Impact of Compensation on Work Motivation of Employees: 

A Research Study of Publics Institutions of Pakistan” https://www.academia.edu/16441697 
(dikases pada 1 April 2021) 

https://www.academia.edu/16441697
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3. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi secara Bersama-sama terhadap 

Motivasi Kerja Guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar  

Hasil analisi berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan 

regresi Y = 5,995 + 0.603X1 + 0,300X2. Pengaruh lingkungan kerja dan 

kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar berdasarkan tabel Anova menunjukkan bahwa 

nilai F sebesar 95,320 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai Sig. 0,000 tersebut lebih kecil 

dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, 

lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar. Besarnya 

pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi 

kerja guru berdasarkan uji determinansi adalah 65,1% dan 34,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Hasil analisis pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar secara parsial dan 

simultan menunjukkan pengaruh poitif dan signifikan yaitu 65,1 %.  

Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow 

yang terdiri dari lima kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri hanya tiga 

kebutuhan yang telah dipenuhi yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, 

dan kebutuhan  sosial. Kebutuhan penghargaan daan kebutuhan aktualisasi diri 

masih belum menjadi kebutuhan penting bagi guru-guru SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar.  

Selain itu, faktor suasana kerja di SMA Muhammadiyah yang bersifat 

kekeluargaan, hubungan antara pimpinan dan para guru terjalin harmonis. Hal 
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inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan guru-guru SMA 

Muhammadiyah tetap bertahan mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah 

meskipun gaji yang didapatkan masih rendah. jika yang diharapkan adalah gaji 

guru dalam mengajar tidak akan cukup namun dengan adanya tugas tambahan guru 

seperti sebagai wali kelas, guru BK, dan kepala perpustakaan yang mendapatkan 

tunjangan tiap bulan, tunjangan inilah yang mencukupi kebutuhan guru sehari-hari. 

Adapun fasilitas berupa sarana dan prasarana cukup memadai namun masih perlu 

ditingkatkan lagi. Tri Hartati Farida dalam penelitiannya menemukan bahwa 

motivasi kerja guru terbagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

Faktor intrinsiknya yaitu mengajar adalah bagian dari ibadah, minat menjadi guru, 

dengan mengajar dapat belajar agama secara teori dan praktik, dan anggapan 

profesi guru adalah profesi yang mulia. Adapun faktor ekstrinsiknya yaitu sikap 

lingkungan masyarakat yang mendukung, pekerjaan menjadi guru menantang, 

penghargaan dari pimpinan cukup maksimal, situasi kondisi kerja yang bagus, 

sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan perhatian pihak pimpinan Yayasan 

yang cukup tinggi. Dari uraian hasil penelitian Tri Hartati diatas, jika dibandingkan 

dengan motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar menunjukkan 

perbedaan pada faktor motivasi kerja guru.  

Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar dengan persentase 76,6% jika diuraikan berdasarkan angket 

motivasi kerja yaitu tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan menunjukkan 

bahwa guru-guru SMA Muhammadiyah dalam menjalankan dan memenuhi tugas 

dan tanggungjawabnya sudah bagus, namun dalam usaha untuk mencapai prestasi 

dan pengembangan diri guru-guru SMA Muhammadiyah masih kurang. Sehingga 



117 
 

 

 

kepala sekolah perlu memberikan motivasi untuk berprestasi kepada guru-gurunya 

agar bisa bersaing dengan guru-guru SMA negeri dalam pemilihan guru 

berprestasi.   

Erina Putri124 dalam hasil penelitiannya mengemukaan bahwa upaya 

peningkatan motivasi kerja guru dapat dilakukan dengan memberikan pujian, 

memberikan penghargaan (piagam), bonus dan memberikan fasilitas. Pemberian 

pujian, penghargaan, bonus merupakan bagian dari kompensasi sedangkan 

memberikan fasilitas berupa ruangan kerja yang nyaman merupakan bagian dari 

lingkungan kerja. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi 

kerja guru oleh Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana125 diantaranya adalah 

lingkungan kerja dan kompensasi. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang 

kondusif, aman, nyaman dan kompensasi yang tinggi akan meningkatkan motivasi 

kerja guru semakin meningkat. Sehingga motivasi kerja guru di sekolah 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian kompensasi baik 

berupa gaji maupun berupa pujian dan penghargaan akan prestasi.  

Motivasi kerja guru sebagaimana dikemukan oleh Imam Wahyudi126 

menyatakan bahwa motivasi kerja guru dapat ditingkatkan dengan pemberian 

motivasi yang positif dari luar baik dari lembaga maupun dari kepala sekolah gurna 

meningkatkan semangat kerja bagi guru berupa lingkungan yang nyaman, 

kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan penghargaan yang diberikan. Hal 

ini telah dibuktikan melalui penelitian ini sehingga peningkatan motivasi kerja 

                                                           
124 Erina Putri, “Motivasi  Kerja Guru dalam Pelaksanaan Tugas Mengajar di SMK Negeri 

Bukittinggi”, Bahana Manajemen Pendidikan, vol. 2 no. 1 (Juni 2014), h. 210. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana  (Diakses 1 April 2021) 

125 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, h. 64 
126Pupuh Fathurrohman & Aa Suryana, Guru Profesional (Bandung: PT Refika Aditama, 

2012) h. 63 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana
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guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kerja 

baik fisik maupun non fisik dan pemberian kompensasi langsung maupun 

kompensasi tidak langsung bagi guru. Sehingga tinggi rendahnya motivasi kerja 

guru ditentukan oleh kondusifnya lingkungan kerja di sekolah sebagai tempat 

bekerja dan tingginya kompensasi yang diterima oleh guru atas hasil kerjanya.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan penelitian dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Realitas lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di Kota Makassar 

berdasarkan hasil analisis data menunjukkan persentase sebesar 77,4% dari 

kriteria yang diharapkan, sehingga lingkungan kerja SMA Muhammadiyah di 

Kota Makassar sudah termasuk kondusif meskipun masih ada 22,6% yang 

perlu ditingkatkan.  

2. Realitas kompesasi SMA Muhammadiyah di Kota Makassar berdasarkan hasil 

analisis data menunjukkan persentase sebesar 69,1% dari kriteria yang 

diharapkan, sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa kompensasi 

SMA Muhammadiyah di Kota Makassar tidak terlalu tinggi karena masih ada 

sebesar 30,9% yang perlu ditingkatkan.  

3. Realitas motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar 

berdasarkan hasil analisis data menunjukkan persentase sebesar 76,6% dari 

kriteria yang diharapkan, sehingga motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah 

di Kota Makassar termasuk cukup tinggi karena masih ada sebesar 23,4% 

yang perlu ditingkatkan.   

4. Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap motivasi 

kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dengan persamaan regresi 

Y = 8,688 + 0,534X dan nilai koefisien determinansi R Square sebesar 0,493 
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sehingga besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja guru 

SMA Muhammadiyah di Kota Makassar adalah 49,3 % dan sisanya sebesar 

50,7 % dipengaruhi oleh faktor lain.  

5. Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar dengan persamaan regresi Y = 

14,575 + 0,892X dan nilai koefisien determinansi R Square sebesar 0,554 

sehingga besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kota Makassar adalah 55,4% dan 44,6% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 

6. Lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota 

Makassar dengan persamaan regresi Y = 5,995 +  0,300X1 + 0.603X2 dengan 

nilai determinansi R-Squere sebesar 0,651 sehingga besarnya pengaruh 

lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap motivasi 

kerja guru SMA Muhammadiyah di Kota Makassar adalah 65,1% dan 

34,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas sehingga implikasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Pihak sekolah hendaknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dengan cara memenuhi semua sarana dan prasarana pembelajaran 

yang dibutuhkan guru dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam 

menunjang pekerjaan guru sehingga setiap guru dapat berkonsentrasi dalam 

menjalankan tugasnya. Selain itu, kepala sekolah selaku pemegang kebijakan 
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juga harus tetap memikirkan kesejahteraan guru melalui pemberian 

kompensasi yang layak karena tingginya kompensasi akan sangat 

mempengaruhi motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya guru.   

2. Guru harus selalu menjaga dan mempertahankan keinginan dan dorongan 

yang dimiliki dalam bekerja karena adanya keinginan untuk mencapai suskes 

dan melampaui standar keberhasilan yang tinggi bagi guru dapat mendorong 

semangat guru untuk melakukan tugas mengajar dengan sebaik-baiknya. 

Menciptakan motivasi kerja guru dapat dimulai dengan meningkatkan 

kompensasi dengan pemberian gaji pokok yang sesuai dengan beban 

pekerjaan sehingga mampu menciptakan hasil kerja guru secara optimal.   
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Lampiran 1  

Kuesioner Penelitian  

KUESIONER PENELITIAN  

Responden yang terhormat,  

Saya Wahidah, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam pada 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar bermaksud untuk mengajukan kuesioner 
dalam rangka pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis untuk 
kepentingan penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Guru SMA Muhammadiyah di Kota 
Makassar”. Kuesioner dalam penelitian ini hanya bersifat akademik dan bukan 

untuk dipublikasikan. Mohon kesediaan Bapak/Ibu guru untuk bisa meluangkan 
waktu dalam pengisian kuesioner ini. Atas partisipasi dan kerja samanya saya 
ucapkan terima kasih.  

Petunjuk Pengisian : 

BAGIAN I  

Mohon diisi titik-titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (Untuk Identitas 
Responden).  

1. Nama Responden  :  

2. Jenis Kelamin   :  

3. Jabatan   :  

4. Unit Kerja   :  

BAGIAN II  

a. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau √) pada pernyataan 

yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap 
nomor pernyataan).  

b. Pilhan jawaban adalah sebagai berikut:  

1) SS (Sangat Setuju)  

2) S (Setuju)  

3) TS (Tidak Setuju)  

4) STS (Sangat Tidak Setuju) 

c. Kuisioner ini diisi oleh guru.  
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

Lingkungan Kerja 

1 Tempat kerja saya jauh dari kebisingan.     
2 Tempat kerja saya dekat dari kebisingan.     
3 Satuan keamanan tempat kerja saya sudah 

bekerja dengan baik sehingga saya merasa 
aman. 

    

4 Keamanan ditempat kerja sudah mampu 
membuat saya bekerja dengan nyaman. 

    

5 Perlengkapan penerangan lampu dalam ruangan 
kerja sudah baik dan memadai 

    

6 Pencahayaan ditempat kerja membantu saya 
dalam menyelesaikan pekerjaan  

    

7 Temperature ditempat kerja tidak 
mempengaruhi suhu tubuh saya  

    

8 Pentilasi udara ditempat sudah cukup baik      
9 Fasilitas yang disediakan sekolah telah memadai     
10 Tempat saya bekerja menyediakan fasilitas yang 

mendukung dan lingkungan kerja yang kondusif 
    

11 Warna cat dinding yang dipakai di tempat kerja 
tidak mengganggu kenyamanan saya saat 
bekerja 

    

12 Tata letak peralatan kerja seperti meja, kursi dll 
tersusun rapi di ruang kerja  

    

13 Tempat kerja saya tidak terdapat bau-bauan 
yang tidak sedap  

    

14 Saya menjalin hubungan baik dengan guru lain     
15 Para guru mendapat perlakuan secara adil.      
16 Saya merasa nyaman dengan suasana kerja yang 

ada di sekolah.  
    

17 Kebijakan-kebijakan di sekolah tidak 
memberatkan guru 

    

18 Sekolah tempat saya bekerja, dalam 
memberikan gaji setiap bulan telah mampu 
memenuhi kebutuhan sehari-hari guru 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

KOMPENSASI 

19 Saya merasa, bahwa motivasi dan semangat 
kerja terpacu dengan gaji yang saya terima. 

    

20 Saya merasa, bahwa tunjangan yang diberikan 
sesuai dengan peranan/posisi saya disekolah 

    

21 Bonus yang diberikan sekolah  tempat saya 
bekerja selama ini dapat meningkatkan 
semangat kerja dalam bekerja 

    

22 Saya merasa aman dengan adanya asuransi yang 
diberikan. 

    

23 Sekolah memberikan penghargaan kepada guru 
senior 

    

24 Kepala sekolah memberikan pujian kepada guru 
yang menunjukkan prestasi yang 
membanggakan sekolah  

    

25 Sekolah memberi kelonggaran kepada guru 
untuk mengajukan cuti 

    

26 Tidak ada cuti bagi guru selain hari libur pada 
tanggal merah 

    

MOTIVASI KERJA GURU 

27 Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas 
pokok dan fungsi 

    

28 Saya bertanggungjawab atas tugas yang 
diberikan 

    

29 Saya bekerja keras untuk mencapai prestasi 
terbaik 

    

30 Saya membuat Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) 

    

31 Saya mendapat prestasi dari tugas yang 
dikerjakan tepat waktu 

    

32 Pihak sekolah memberikan penghargaan untuk 
pegawai yang memiliki kinerja baik 
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33 Pemilihan guru teladan mendorong saya untuk 
mengembangkan diri 

    

34 Saya rajin mengikuti pelatihan-pelatihan oleh 
lembaga pendidikan 

    

35 Saya mengerjakan tugas dan tanggungjwab 
meskipun tidak diperintah.  

    

36 Saya sadar akan kewajiban saya     

37 Saya merasa puas dengan gaji yang diterima 
sebagai guru 

    

38 Pekerjaan yang saya kerjakan memperoleh 
imbalan yang layak 

    

JUMLAH SKOR 
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Lampiran 2  

DATA UJI COBA INSTRUMEN LINGKUNGAN KERJA 

Responde
n 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 
Tota

l 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 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 62 
2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
5 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 57 
6 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
7 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62 
8 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
10 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 57 
11 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 59 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
13 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
14 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 4 48 
15 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 62 
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 51 
17 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 61 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 51 
19 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 43 
20 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 57 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49 
22 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 61 
23 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 53 
24 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 46 
26 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 53 
27 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
28 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 44 
29 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 
30 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 

Jumlah 
1,61

0 
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Lampiran 3 

DATA UJI COBA INSTRUMEN KOMPENSASI 

Responden 
Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

Total 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 33 
2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 
3 3 4 3 3 1 1 4 4 1 24 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
6 4 4 4 4 1 3 4 4 1 29 
7 4 4 4 4 2 4 4 4 2 32 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
9 4 4 4 4 1 4 4 4 2 31 

10 2 3 3 3 3 4 4 4 2 28 
11 4 4 3 3 3 3 4 3 2 29 
12 4 4 4 4 3 3 4 2 4 32 
13 2 3 2 2 2 2 3 3 2 21 
14 3 4 3 2 1 3 3 3 2 24 
15 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
18 2 3 2 3 1 3 3 3 1 21 
19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
20 1 1 3 1 1 1 1 1 4 14 
21 3 3 3 3 1 3 3 3 2 24 
22 3 3 3 3 1 3 3 4 1 24 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
24 2 2 3 2 1 4 4 3 1 22 
26 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 
27 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 
28 2 2 2 2 3 3 1 3 2 20 
29 2 4 2 2 3 3 3 3 3 25 
30 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 

Jumlah 748 
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Lampiran 4 

DATA UJI COBA INSTRUMEN KOMPENSASI 

Responden 
Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

Total 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 45 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
7 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 43 
8 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 31 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
10 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 42 
11 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 43 
12 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 45 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 
14 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 35 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
16 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 38 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
20 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 1 32 
21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 
22 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
24 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 42 
26 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 37 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
28 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

Jumlah 1,141 

 



135 
 

 

 

Lampiran 5   

DATA UJI VALIDITAS LINGKUNGAN KERJA 

Correlations 

 
Item 

1 
Item 

2 
Item 

3 
Item 

4 
Item 

5 
Item 

6 
Item 

7 
Item 

8 
Item 

9 
Item 
10 

Item 
11 

Item 
12 

Item 
13 

Item 
14 

Item 
15 

Item 
16 

Item 
17 

Lingkunga
n Kerja 

Item 1 Pearson 
Correlation 

1 .099 .360 .249 .383* .218 .251 .379* .343 .542** .169 .200 .263 .186 .130 .419* .220 .402* 

Sig. (2-tailed)  .601 .051 .184 .037 .246 .181 .039 .063 .002 .372 .288 .160 .326 .495 .021 .242 .031 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 2 Pearson 

Correlation 
.099 1 .184 .208 .223 .134 .269 .511** .238 .230 .363* .095 .040 .070 .308 .095 .126 .318 

Sig. (2-tailed) .601  .331 .271 .235 .479 .151 .004 .204 .222 .049 .616 .834 .712 .098 .617 .508 .093 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 3 Pearson 

Correlation 
.360 .184 1 .784** .702** .463** .571** .538** .695** .766** .564** .405* .515** .593** .527** .626** .613** .819** 

Sig. (2-tailed) .051 .331  .000 .000 .010 .001 .002 .000 .000 .001 .026 .004 .001 .003 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 4 Pearson 

Correlation 
.249 .208 .784** 1 .667** .646** .413* .463* .597** .601** .601** .255 .286 .290 .714** .372* .300 .718** 

Sig. (2-tailed) .184 .271 .000  .000 .000 .023 .010 .000 .000 .000 .174 .125 .120 .000 .043 .107 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 5 Pearson 

Correlation 
.383* .223 .702** .667** 1 .674** .449* .600** .777** .761** .538** .657** .425* .458* .542** .715** .557** .853** 

Sig. (2-tailed) .037 .235 .000 .000  .000 .013 .000 .000 .000 .002 .000 .019 .011 .002 .000 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 6 Pearson 

Correlation 
.218 .134 .463** .646** .674** 1 .289 .565** .580** .576** .576** .344 .396* .374* .696** .512** .449* .779** 

Sig. (2-tailed) .246 .479 .010 .000 .000  .121 .001 .001 .001 .001 .063 .030 .042 .000 .004 .013 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 7 Pearson 

Correlation 
.251 .269 .571** .413* .449* .289 1 .194 .403* .507** .438* .403* .281 .356 .367* .446* .336 .553** 

Sig. (2-tailed) .181 .151 .001 .023 .013 .121  .304 .027 .004 .016 .027 .133 .053 .046 .013 .070 .002 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 8 Pearson 

Correlation 
.379* .511** .538** .463* .600** .565** .194 1 .554** .564** .564** .473** .545** .370* .446* .488** .617** .739** 

Sig. (2-tailed) .039 .004 .002 .010 .000 .001 .304  .001 .001 .001 .008 .002 .044 .014 .006 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 9 Pearson 

Correlation 
.343 .238 .695** .597** .777** .580** .403* .554** 1 .920** .588** .464** .374* .463** .523** .633** .608** .826** 

Sig. (2-tailed) .063 .204 .000 .000 .000 .001 .027 .001  .000 .001 .010 .042 .010 .003 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
10 

Pearson 
Correlation 

.542*

* 
.230 .766** .601** .761** .576** .507** .564** .920** 1 .587** .394* .394* .553** .520** .700** .604** .867** 

Sig. (2-tailed) .002 .222 .000 .000 .000 .001 .004 .001 .000  .001 .031 .031 .002 .003 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
11 

Pearson 
Correlation 

.169 .363* .564** .601** .538** .576** .438* .564** .588** .587** 1 .394* .464** .356 .752** .627** .537** .774** 

Sig. (2-tailed) .372 .049 .001 .000 .002 .001 .016 .001 .001 .001  .031 .010 .053 .000 .000 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
12 

Pearson 
Correlation 

.200 .095 .405* .255 .657** .344 .403* .473** .464** .394* .394* 1 .374* .358 .367* .594** .644** .679** 

Sig. (2-tailed) .288 .616 .026 .174 .000 .063 .027 .008 .010 .031 .031  .042 .052 .046 .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
13 

Pearson 
Correlation 

.263 .040 .515** .286 .425* .396* .281 .545** .374* .394* .464** .374* 1 .441* .130 .497** .515** .614** 

Sig. (2-tailed) .160 .834 .004 .125 .019 .030 .133 .002 .042 .031 .010 .042  .015 .493 .005 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
14 

Pearson 
Correlation 

.186 .070 .593** .290 .458* .374* .356 .370* .463** .553** .356 .358 .441* 1 .334 .490** .516** .574** 

Sig. (2-tailed) .326 .712 .001 .120 .011 .042 .053 .044 .010 .002 .053 .052 .015  .071 .006 .003 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
15 

Pearson 
Correlation 

.130 .308 .527** .714** .542** .696** .367* .446* .523** .520** .752** .367* .130 .334 1 .538** .482** .717** 

Sig. (2-tailed) .495 .098 .003 .000 .002 .000 .046 .014 .003 .003 .000 .046 .493 .071  .002 .007 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
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Item 
16 

Pearson 
Correlation 

.419* .095 .626** .372* .715** .512** .446* .488** .633** .700** .627** .594** .497** .490** .538** 1 .722** .781** 

Sig. (2-tailed) .021 .617 .000 .043 .000 .004 .013 .006 .000 .000 .000 .001 .005 .006 .002  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 
17 

Pearson 
Correlation 

.220 .126 .613** .300 .557** .449* .336 .617** .608** .604** .537** .644** .515** .516** .482** .722** 1 .792** 

Sig. (2-tailed) .242 .508 .000 .107 .001 .013 .070 .000 .000 .000 .002 .000 .004 .003 .007 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Lingku
ngan 
Kerja 

Pearson 
Correlation 

.402* .318 .819** .718** .853** .779** .553** .739** .826** .867** .774** .679** .614** .574** .717** .781** .792** 1 

Sig. (2-tailed) .031 .093 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 

DATA UJI VALIDITAS KOMPENSASI 

Correlations 
 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Kompensasi 
Item 18 Pearson Correlation 1 .797** .716** .913** .209 .451* .667** .508** .012 .895** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .267 .012 .000 .004 .948 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 19 Pearson Correlation .797** 1 .531** .742** .128 .352 .699** .574** -.032 .807** 

Sig. (2-tailed) .000  .003 .000 .501 .056 .000 .001 .866 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 20 Pearson Correlation .716** .531** 1 .695** .135 .303 .505** .266 .057 .801** 

Sig. (2-tailed) .000 .003  .000 .475 .103 .004 .156 .766 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 21 Pearson Correlation .913** .742** .695** 1 .219 .523** .697** .587** -.036 .903** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .245 .003 .000 .001 .852 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 22 Pearson Correlation .209 .128 .135 .219 1 .292 .095 .016 .273 .462* 

Sig. (2-tailed) .267 .501 .475 .245  .117 .619 .933 .145 .012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 23 Pearson Correlation .451* .352 .303 .523** .292 1 .530** .570** -.172 .627** 

Sig. (2-tailed) .012 .056 .103 .003 .117  .003 .001 .362 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 24 Pearson Correlation .667** .699** .505** .697** .095 .530** 1 .636** -.207 .768** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .619 .003  .000 .273 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 25 Pearson Correlation .508** .574** .266 .587** .016 .570** .636** 1 -.582** .567** 

Sig. (2-tailed) .004 .001 .156 .001 .933 .001 .000  .001 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Item 26 Pearson Correlation .012 -.032 .057 -.036 .273 -.172 -.207 -.582** 1 .041 

Sig. (2-tailed) .948 .866 .766 .852 .145 .362 .273 .001  .832 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 
Kompensasi Pearson Correlation .895** .807** .801** .903** .462* .627** .768** .567** .041 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .001 .832  
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 7  

DATA UJI VALIDITAS MOTIVASI KERJA GURU 

Correlations 

 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38 
Motivasi 

Kerja Guru 
Item 27 Pearson 

Correlation 
1 .598** .607** .384* .229 .163 .246 .686** .661** .598** .457* .437* .463* 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .036 .223 .388 .190 .000 .000 .000 .011 .016 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 28 Pearson 

Correlation 
.598** 1 .607** .384* .229 .251 .355 .480** .661** .732** .542** .517** .481** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .036 .223 .181 .055 .007 .000 .000 .002 .003 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 29 Pearson 

Correlation 
.607** .607** 1 .420* .439* .362* .297 .548** .756** .741** .389* .522** .214 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .021 .015 .049 .111 .002 .000 .000 .033 .003 .255 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 30 Pearson 

Correlation 
.384* .384* .420* 1 .057 .216 .007 .274 .378* .250 .220 .149 .454* 

Sig. (2-tailed) .036 .036 .021  .764 .252 .970 .143 .039 .183 .243 .431 .012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 31 Pearson 

Correlation 
.229 .229 .439* .057 1 .724** .642** .366* .303 .229 .525** .564** .081 

Sig. (2-tailed) .223 .223 .015 .764  .000 .000 .046 .104 .223 .003 .001 .671 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 32 Pearson 

Correlation 
.163 .251 .362* .216 .724** 1 .643** .515** .247 .339 .642** .568** .516** 

Sig. (2-tailed) .388 .181 .049 .252 .000  .000 .004 .188 .067 .000 .001 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 33 Pearson 

Correlation 
.246 .355 .297 .007 .642** .643** 1 .472** .306 .355 .638** .633** .524** 

Sig. (2-tailed) .190 .055 .111 .970 .000 .000  .008 .100 .055 .000 .000 .003 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 34 Pearson 

Correlation 
.686** .480** .548** .274 .366* .515** .472** 1 .617** .583** .520** .532** .523** 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .002 .143 .046 .004 .008  .000 .001 .003 .002 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 35 Pearson 

Correlation 
.661** .661** .756** .378* .303 .247 .306 .617** 1 .661** .358 .479** .230 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .039 .104 .188 .100 .000  .000 .052 .007 .221 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 36 Pearson 

Correlation 
.598** .732** .741** .250 .229 .339 .355 .583** .661** 1 .542** .597** .499** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .183 .223 .067 .055 .001 .000  .002 .000 .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 37 Pearson 

Correlation 
.457* .542** .389* .220 .525** .642** .638** .520** .358 .542** 1 .904** .573** 

Sig. (2-tailed) .011 .002 .033 .243 .003 .000 .000 .003 .052 .002  .000 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Item 38 Pearson 

Correlation 
.437* .517** .522** .149 .564** .568** .633** .532** .479** .597** .904** 1 .400* 

Sig. (2-tailed) .016 .003 .003 .431 .001 .001 .000 .002 .007 .000 .000  .029 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Motivasi Kerja 
Guru 

Pearson 
Correlation 

.463* .481** .214 .454* .081 .516** .524** .523** .230 .499** .573** .400* 1 

Sig. (2-tailed) .010 .007 .255 .012 .671 .003 .003 .003 .221 .005 .001 .029  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 8  

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN LINGKUNGAN KERJA  

No. 
Respon 

Lingkungan Kerja 
Skor 
Total  Skor untuk item no.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 62 
2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
5 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 57 
6 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
7 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62 
8 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
9 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
10 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 57 
11 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 59 
12 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
13 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
14 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 4 48 
15 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 62 
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 51 
17 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 58 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 51 



143 
 

 

 

19 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 43 
20 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 57 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49 
22 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 58 
23 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 53 
24 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 46 
25 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 53 
26 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
27 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 44 
28 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 
29 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
30 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 44 
31 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
32 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 44 
33 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 
34 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 46 
35 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 47 
36 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
37 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
38 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 50 
39 3 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 56 
40 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 50 
41 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 47 
42 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
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43 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
44 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 50 
45 3 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 56 
46 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 47 
47 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 55 
49 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 63 
50 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
51 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 53 
52 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 53 
53 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
54 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
55 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 60 
56 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 47 
57 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49 
58 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 55 
59 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 63 
60 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 54 
61 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 52 
62 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 59 
63 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
64 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
65 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 49 
66 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 61 
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67 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 57 
68 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 43 
69 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 61 
70 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 37 
71 3 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
72 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 43 
73 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 61 
74 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 37 
75 3 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 58 
76 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
77 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
78 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
79 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
80 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
81 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
82 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
83 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
84 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
85 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
87 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
88 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
89 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
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91 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 4 3 58 
92 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 54 
93 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 56 
94 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 
95 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
97 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
98 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
99 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
101 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 4 3 58 
102 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 54 
103 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 56 
104 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 
105 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 

Jumlah  280 228 321 330 339 343 317 334 321 319 321 333 330 372 349 347 340 5524 
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Lampiran 9  

REKAPITULASI  DATA HASIL PENELITIAN KOMPENSASI 

No. 
Resp.  

Kompensasi 
Skor Total  Skor untuk item no.  

18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 33 

2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 

3 3 4 3 3 1 1 4 4 1 24 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 

5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 

6 4 4 4 4 1 3 4 4 1 29 

7 4 4 4 4 2 4 4 4 2 32 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

9 4 4 4 4 1 4 4 4 2 31 

10 2 3 3 3 3 4 4 4 2 28 

11 4 4 3 3 3 3 4 3 2 29 

12 4 4 4 4 3 3 4 2 4 32 

13 2 3 2 2 2 2 3 3 2 21 

14 3 4 3 2 1 3 3 3 2 24 

15 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 

16 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

18 2 3 2 3 1 3 3 3 1 21 

19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

20 1 1 3 1 1 1 1 1 4 14 

21 3 3 3 3 1 3 3 3 2 24 

22 3 3 3 3 1 3 3 4 1 24 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

24 2 2 3 2 1 4 4 3 1 22 

25 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 

26 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 

27 2 2 2 2 3 3 1 3 2 20 

28 2 4 2 2 3 3 3 3 3 25 

29 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 

30 2 2 2 2 3 3Z 1 3 2 20 

31 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 

32 2 2 2 2 3 3 1 3 2 20 
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33 2 4 2 2 3 3 3 3 3 25 

34 2 4 2 2 3 3 3 3 3 25 

35 1 3 1 3 3 3 3 1 3 21 

36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 

37 2 2 2 3 2 3 3 3 2 22 

38 2 2 3 2 2 2 4 3 2 22 

39 2 3 2 3 2 3 4 3 1 23 

40 3 2 3 3 3 3 1 3 2 23 

41 1 3 1 3 3 3 3 1 3 21 

42 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 

43 2 2 2 3 2 3 3 3 2 22 

44 1 1 3 2 2 2 4 3 2 20 

45 2 3 2 3 2 3 4 3 1 23 

46 3 3 3 3 3 3 4 3 1 26 

47 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

48 2 2 3 2 4 3 3 4 3 26 

49 3 3 4 3 3 3 4 2 4 29 

50 3 3 3 2 2 2 3 3 2 23 

51 3 3 3 3 2 3 4 3 2 26 

52 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 

53 2 4 3 3 2 3 3 3 3 26 

54 4 4 4 4 2 4 4 4 2 32 

55 3 3 4 2 2 3 4 4 2 27 

56 3 3 3 3 3 3 4 3 1 26 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

58 2 2 3 2 4 3 3 4 3 26 

59 3 3 4 3 3 3 4 2 4 29 

60 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

61 4 3 3 3 3 2 3 1 2 24 

62 3 4 3 3 1 3 3 3 1 24 

63 4 4 3 3 2 3 4 4 1 28 

64 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 

65 2 3 3 3 3 2 3 3 3 25 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

67 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28 

68 1 1 1 1 1 1 2 3 2 13 

69 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 
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70 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24 

71 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

72 1 1 1 1 1 1 2 3 2 13 

73 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 

74 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24 

75 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

76 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

77 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

78 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

79 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

80 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

81 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

82 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

83 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

84 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

85 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 

86 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 

87 2 3 3 2 2 3 3 3 2 23 

88 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 

89 2 3 2 3 1 2 3 3 2 21 

90 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 

91 2 3 3 3 2 4 4 4 2 27 

92 2 2 2 2 1 2 2 2 1 16 

93 3 4 4 3 3 2 4 3 3 29 

94 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

96 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 

97 2 3 3 2 2 3 3 3 2 23 

98 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 

99 2 3 2 3 1 2 3 3 2 21 

100 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 

101 2 3 3 3 2 4 4 4 2 27 

102 2 2 2 2 1 2 2 2 1 16 

103 3 4 4 3 3 2 4 3 3 29 

104 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Jumlah  279 304 301 286 258 305 330 319 230 2612 
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Lampiran 10  
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN MOTIVASI KERJA GURU 

No. 
Resp.  

Motivasi Kerja Guru Skor 
Total Skor untuk item no.  

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 45 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
7 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 43 
8 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 31 
9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

10 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 42 
11 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 43 
12 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 45 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 
14 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 35 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46 
16 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 38 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
20 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 1 32 
21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 
22 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
24 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 42 
25 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 37 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
27 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
30 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
32 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 
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35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 32 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 38 
37 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 33 
38 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 36 
39 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 44 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 32 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 38 
43 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 33 
44 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 36 
45 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 44 
46 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 41 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 37 
48 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 33 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 
50 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 34 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 37 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 38 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 33 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
55 4 4 4 4 1 3 1 3 3 4 4 4 39 
56 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 41 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 37 
58 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 33 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
61 1 3 4 1 2 3 3 2 4 4 3 3 33 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
63 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 39 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
65 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 
66 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 40 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
68 3 3 3 2 1 1 1 1 4 4 1 2 26 
69 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 40 
70 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 32 
71 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 39 
72 3 3 3 2 1 1 1 1 4 4 1 2 26 
73 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 40 
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74 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 32 
75 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 39 
76 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
78 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
80 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
82 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
84 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
87 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 33 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
89 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 30 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
91 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
92 3 3 3 1 1 2 2 3 2 4 2 2 28 
93 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 38 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
97 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 33 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
99 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 30 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 
101 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
102 3 3 3 1 1 2 2 3 2 4 2 2 28 
103 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 38 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Jumlah  341 349 342 290 307 315 323 313 329 358 295 298 3860 
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