
PENGARUH KOMPETENSI LEADERSHIP DAN MANAJERIAL 

KEPALA SEKOLAH TERHADAP PRESTASI GURU                                     

DI SMP NEGERI 30 MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar                              

Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Manajemen                                  

Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

ZAKIAH HASMAN 

NIM: 80300215007 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  

MAKASSAR 

2021 







v 
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji hanya milik Allah swt. yang telah 

senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umatnya. Salam 

dan salawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi 

Uswatun Khasanah bagi seluruh umat manusia. 

Ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda 

Hasman dan Ibunda Bariah yang telah mengasuh dan membimbing sejak kecil 

hingga dewasa beserta saudara tercinta Nurwahida Hasman dan Ahmad Nizar 

Hasman serta segenap keluarga yang membantu dalam menyusun tesis ini sampai 

selesai. 

Proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, melalui tulisan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor beserta Wakil Rektor 

I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar. 

2. Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag. selaku Direktur beserta Wakil Direktur. 

3. Dr. Hj. Sitti Syamsudduha, M.Pd. dan Dr. Andi Maulana, M.Pd. selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

beserta staf. 

4. Prof. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd. dan Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd. 

selaku promotor dan kopromotor yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan. 

5. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. dan Dr. H. Susdiyanto, M.Si. selaku 

penguji utama 1 dan penguji utama 2 yang telah meluangkan waktu, 



vi 
 

 
 

tenaga dan pikirannya dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada 

penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan beserta staf. 

7. Keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia yang 

telah memberi dukungan penuh kepada penulis. 

8. Para sahabat serta teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar program studi Manajemen Pendidikan Islam 

Angkatan 2015.  

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

tesis ini diharapkan semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat, hidayah 

dan balasannya yang lebih baik.  

 

       Makassar,      November 2018 

       Penulis 

 

 

       Zakiah Hasman 

   

 



vi 
 

DAFTAR ISI 

JUDUL  .......................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  ........................................................  ii 

PENGESAHAN ..........................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR  ................................................................................  iv 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL  ......................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR  ..................................................................................  x 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ................................................................  xi 

ABSTRAK  ..................................................................................................  xvii 

 BAB I PENDAHULUAN  ..........................................................................  1-19 

A. Latar Belakang Masalah  ...................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ............................................................................  9 

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian  ...........  10 

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu  ..............................................  14 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ......................................................  18 

BAB II TINJAUAN TEORETIS  ...............................................................  20-56 

A. Kompetensi Leadership (Kepemimpinan) Kepala Sekolah  ................  20 

1. Pengertian Kepemimpinan  ..........................................................  20 

2. Gaya Kepemimpinan  ..................................................................  26 

3. Kepemimpinan yang Efektif  .......................................................  33 

B. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  ...........................................  35 

1. Pengertian Manajerial  .................................................................  35 

2. Tugas Manajerial  ........................................................................  40 

C. Prestasi Guru  ....................................................................................  43 

1. Pengertian Prestasi Guru  .............................................................  43 

2. Tugas Guru  .................................................................................  45 

3. Penilaian Prestasi Guru  ...............................................................  49 

D. Kerangka Pikir  .................................................................................  52 

E. Hipotesis  ..........................................................................................  55 

 



vii 
 

BAB III METODE PENELITIAN  ............................................................  57-75 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  ...............................................................  57 

B. Pendekatan Penelitian  .......................................................................  59 

C. Populasi dan Sampel  ........................................................................  60 

D. Metode Pengumpulan Data  ...............................................................  62 

E. Instrumen Penelitian  .........................................................................  62 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  .................................................  66 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ...............................................  68 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ............................ 76-102 

A. Hasil Penelitian  ................................................................................  76 

B. Pembahasan ......................................................................................  94 

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 103-105 

A. Kesimpulan  ......................................................................................  103 

B. Implikasi Penelitian  ..........................................................................  104 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................  106 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 



viii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1    Lingkup Penelitian .....................................................................  11 

Tabel 3.1    Data Siswa SMP Negeri 30 Makassar  ........................................  59 

Tabel 3.2    Pimpinan SMP Negeri 30 Makassar ...........................................  59 

Tabel 3.3    Populasi  .....................................................................................  60 

Tabel 3.4    Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Leadership Kepala Sekolah  .....  63 

Tabel 3.5    Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  ......  64 

Tabel 3.6    Kisi-kisi Instrumen Prestasi Guru  ..............................................  65 

Tabel 3.7    Uji Reliabilitas Instrumen  ..........................................................  68 

Tabel 3.8    Skala Instrumen  .........................................................................  69 

Tabel 4.1    Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden ..............................  77 

Tabel 4.2    Tabel Penolong untuk Menghitung Nilai Mean  ..........................  77 

Tabel 4.3    Tabel Penolong untuk Menghitung Standar Deviasi  ...................  78 

Tabel 4.4    Kategorisasi Variabel Kompetensi Leadership Kepala Sekolah  ..  78 

Tabel 4.5    Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden ..............................  80 

Tabel 4.6    Tabel Penolong untuk Menghitung Nilai Mean  ..........................  81 

Tabel 4.7    Tabel Penolong untuk Menghitung Standar Deviasi  ...................  81 

Tabel 4.8    Kategorisasi Variabel Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  ..  83 

Tabel 4.9    Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden ..............................  84 

Tabel 4.10  Tabel Penolong untuk Menghitung Nilai Mean  ..........................  85 

Tabel 4.11  Tabel Penolong untuk Menghitung Standar Deviasi  ...................  85 

Tabel 4.12  Kategorisasi Variabel Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  ..  86 

Tabel 4.13  Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov  ...............................  87 

Tabel 4.14  Hasil Uji Multikolinearitas  ........................................................  88 

Tabel 4.15  Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Leadership  

                   Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru .....................................  88 

Tabel 4.16  Koefisien Determinasi Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

                   Terhadap Prestasi Guru  ..............................................................  89 

Tabel 4.17  Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Manajerial  

                   Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru .....................................  90 

Tabel 4.18  Koefisien Determinasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 



ix 
 

 
 

                   Terhadap Prestasi Guru  ..............................................................  91 

Tabel 4.19  Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Leadership dan    

  Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru  ...................  92 

Tabel 4.20  Koefisien Determinasi Kompetensi Leadership dan Kompetensi 

  Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru  ...................  94 

 

 

 



 
 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir  ..........................................................................  55 

Gambar 4.1 Diagram Kompetensi Leadership Kepala Sekolah  .....................  79 

Gambar 4.2 Diagram Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah  .....................  83 

Gambar 4.3 Diagram Prestasi Guru  ..............................................................  86 

 

 



















1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-

cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan 

pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk 

mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai 

pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata 

sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk 

kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke 

tingkat kedewasaannya.1  

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa, telah diakui 

dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat (3) juga menyatakan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh 

karena itu seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun 

pemerintah sendiri bertanggung jawab mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. 

Hal ini menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh 

Pembukaan UUD 1945 alinea 4.2   

                                                
1Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 5. 
2Nana Supriatna, Kenali Lingkungan Sosialmu (Bandung: Citra Praya, 2004), h. 144. 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan menyelenggarakan proses 

pendidikan, proses belajar mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Namun pada saat ini, sekolah tidak hanya diharapkan untuk sekedar 

memberikan pengetahuan saja kepada peserta didik. Namun sekolah pun dituntut 

untuk bagaimana mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di zaman 

modern. Sekolah dituntut bukan hanya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan 

namun juga bagaimana menciptakan relevansi antara pengetahuan dan 

keterampilan yang diberikan sekolah terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat di 

era globalisasi ini. 

Sehubungan dengan tantangan globalisasi, pendidikan mempunyai peran 

strategis sebab keunggulan suatu bangsa tidak lagi dilihat dari sumber daya alam 

(SDA) melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Mutu SDM 

sendiri ditentukan dari bagaimana mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu 

dilihat dari output yang mampu bersaing di dalam era industri dan era globalisasi 

saat ini. 

Persoalannya adalah pendidikan seperti apakah yang dibutuhkan saat ini?. 

Jawabannya sederhana, yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi 

masyarakat, mampu menumbuhkan keinginan, serta membangkitkan semangat 

generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi dan mengembangkannya secara 

optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. 

Pendidikan demikianlah yang mampu menghasilkan sumber daya manusia 

berkualitas serta memiliki visi, transparansi, dan pandangan jauh ke depan, yang 

tidak hanya mementingkan diri dan kelompoknya tetapi senantiasa 

mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai aspek 

kehidupan.3 Maka untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ditunjang oleh 

komponen pendidikan yang memadai. 

                                                
3Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 4. 
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Sulaiman Samad dalam Profesi Keguruan mengemukakan bahwa sekolah 

sebagai satu sistem terdiri dari beberapa komponen/subsistem. Komponen-

komponen sekolah itu adalah peserta didik, tenaga kependidikan (guru dan 

pegawai), kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan 

masyarakat, dan layanan khusus sehingga memerlukan pengelolaan secara 

profesional.4 Adapun beberapa komponen tersebut telah dengan tegas diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan.  

 Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk saat ini masih 

mengalami banyak kendala yang cukup berarti. Beberapa lembaga pendidikan 

saat ini masih mengalami berbagai masalah yang cukup signifikan yang 

menggambarkan mutu pendidikan yang masih jauh dari standar. Beberapa 

masalah diantaranya yaitu masih banyak gedung sekolah yang tidak layak pakai, 

sarana prasarana yang kurang memadai, mutu pendidik yang belum memenuhi 

kompetensi, pelayanan yang kurang efektif dan masih banyak masalah lainnya.   

Adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, memberikan kebebasan 

kepada pihak sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah yang ada dengan 

tujuan untuk peningkatan mutu sekolah yang jauh lebih baik. Hal tersebut dikenal 

dengan istilah manajemen berbasis sekolah yang notabenenya akan semakin 

menampakkan perbedaan antar sekolah dari segi kualitas dan kuantitas.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sekolah tidak ubahnya memikul 

tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola pendidikan untuk 

menghasilkan mutu sekolah yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, maka 

semua komponen pendidikan harus memadai demi mewujudkan wacana tersebut.  

                                                
4Sulaiman Samad, Profesi Keguruan (Cet. II; Makassar: FIP-UNM, 2006), h. 115. 
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Menurut W.J.S. Poerdarminta dalam Nuni Yusvavera Syatra mengatakan 

bahwa jarang sekali dunia pendidikan yang mampu memproduksi cendekiawan. 

Seorang cendekiawan tidak hanya mengandalkan otak, namun memiliki 

kehidupan yang cerdas. Dalam menyelesaikan persoalan, pertimbangan hati 

nurani menjadi tolok ukur utama, sehingga otak bisa dikesampingkan ketika 

bertentangan dengan hati nurani. Itulah kehidupan yang cerdas sebagaimana 

dicanangkan dalam UUD 1945.5 

Memperbincangkan konteks pendidikan, elemen terpenting yang tidak bisa 

diabaikan adalah sosok seorang guru. Guru mempunyai peran yang signifikan 

dalam menformat anak didiknya di sekolah. Guru tidak ubahnya sebagai pelopor 

dalam mencerdaskan peserta didik. Guru merupakan tombak keberhasilan peserta 

didik, dimana guru sebagai alat transfer pengetahuan yang utama di sekolah. 

Pada hakekatnya dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi 

guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian 

terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, 

informal maupun nonformal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan 

kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal 

yang berkaitan dengan eksistensi mereka. 

Kinerja guru selama ini terkesan tidak optimal. Guru melaksanakan 

tugasnya hanya sebagai kegiatan rutin, ruang kreativitas. Inovasi bagi guru relatif 

tertutup dan kreativitas bukan merupakan bagian dari prestasi. Jika ada guru 

mengembangkan kreativitasnya, guru tersebut cenderung dinilai membuang-

buang waktu dan boros. Hasil penataran guru pada berbagai bidang studi belum 

menunjukkan daya kerja berbeda dibanding kinerja para guru yang tidak 

mengikuti penataran. Tidak ada kontrol terhadap hasil penataran meski penataran 

                                                
5Nuni Yusvavera Syatra, Desain Relasi Efektif Guru dan Murid (Jogjakarta: Bukubiru, 

2013), h. 7.  



5 
 

tersebut telah menghabiskan biaya cukup besar. Institusi yang membina kinerja 

guru dan tenaga kependidikan tidak jelas. Apakah sepenuhnya oleh pemerintah 

atau organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan. Meskipun demikian masih 

banyak guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dengan penuh 

keiikhlasan dan penuh semangat karena sudah menjadi tanggung jawab 

hidupnya.6 

Berbicara tentang profesi guru, seolah tidak akan ada habisnya dan tidak 

akan jenuh untuk terus dibahas dan disuarakan. Semua sisi dan dimensi tentang 

profesi guru menarik untuk dibahas dan dikaji demi memberikan solusi yang 

terbaik untuk negeri ini. Dari masa ke masa masalah guru selalu muncul secara 

bergantian. Masalah tersebut diantaranya yaitu distribusi guru yang tidak merata, 

masalah kesejahteraan guru, rekrutmen guru yang belum efektif dan paling utama 

terletak pada kurangnya kompetensi guru dimana ketidaksesuaian bidang ilmu 

dengan bidang kerja guru, serta kualifikasi pendidikan belum tercapai.  

Selain dari beberapa permasalahan di atas, dapat juga dijumpai bahwa 

beban seorang guru amatlah besar baik itu dalam sosiokultural ataupun dalam 

menjaga sikap bermasyarakat, itu dikarenakan bahwa seorang guru dianggap 

sebagai seorang pengayom dan juga seorang guru bukan hanya mempunyai beban 

tersebut namun guru juga dituntut untuk menjadi seorang desain dalam proses 

pembelajaran, itu dapat dilihat dari kerja seorang guru untuk membuat rancangan 

pembelajaran itu sendiri. Hal inilah yang kurang mendapat perhatian dari sekolah 

terkhusus kepala sekolah sebagai seorang pimpinan.  

Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah bertanggung jawab atas tercapainya peran dan tanggung jawab sekolah. 

Agar fungsi kepemimpinan kepala sekolah berhasil memberdayakan segala 

                                                
6Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Cet. II; 

Bandung: Alfabeta, 2007), h. 38. 
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sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi, diperlukan 

kemampuan profesional, yaitu kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan 

keterampilan profesional, pelatihan dan pengetahuan profesional, serta 

kompetensi administrasi dan pengawasan.7 

Keberhasilan kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam mengelola guru, sarana prasarana serta siswa. 

Terkhusus bagi guru sebagai tokoh sentral dalam kelas perlu mendapat perhatian 

yang khusus serta perlakuan yang istimewa agar guru dapat memaksimalkan 

perannya. Di samping itu sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar 

mengajar pun perlu dikelola dengan baik begitu juga dengan pengelolaan peserta 

didik yang memiliki latar belakang yang beragam. Namun pada kenyataannya 

masih ada kepala sekolah yang tidak mampu mengoptimalkan peran guru serta 

pengelolaan sarana prasarana serta peserta didik dengan baik. 

Segala aspek dalam proses berjalannya sebuah sistem ditentukan dari 

keputusan yang ditetapkan kepala sekolah. Hanya kepala sekolah yang memiliki 

kompetensi tinggi yang akan memiliki kinerja yang memberi tauladan, 

menginspirasi dan memberdayakan, kondisi ini akan mendorong perubahan yang 

bermasyarakat, relevan, efektif biaya serta diterima oleh guru, staf, murid dan 

masyarakat.8 

Kepala sekolah yang berkompeten akan mampu menghadapi 

perkembangan zaman yang semakin cepat. Di masa yang akan datang, 

permasalahan akan semakin jauh lebih sulit, oleh karenanya dibutuhkan kepala 

sekolah yang mampu meningkatkan kompetensi segala komponen sekolah 

sehingga menambah mutu pendidikan sekolah terkhusus prestasi kerja guru. 

                                                
7Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 431. 
8Agus Darma, Manajemen Sekolah (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 6. 
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Menurut Akhmad Sudrajat dalam Jamal Ma’mur Asmani mengatakan 

bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat tercapainya kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini disebabkan karena proses penyaringan 

kurang memenuhi kompetensi, kurang prosedural, kurang transparan, tidak 

kompetitif. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan kepala sekolah 

menjadi kewenangan penuh bupati atau walikota sehingga proses 

pengangkatannya jarang disertai pelatihan.9 

Adapun kelemahan yang sering dialami kepala sekolah diantaranya yaitu: 

1. Kurangnya informasi, kesiapan dan kompetensi sebagai Kepala Sekolah 

yang cakap dan terampil. Faktor ini yang sering membuat kurang percaya 

diri dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan. 

2. Lemahnya manajemen dan supervisi sekolah yang dimiliki oleh Kepala 

Sekolah terutama dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi 

program kerja sekolah. 

3. Pengetahuan administrasi sekolah yang dikuasai oleh Kepala Sekolah 

masih kurang. 

4. Kurang optimalnya proses belajar di sekolah, hal ini tampak dari hasil 

belajar yang belum mencapai ketuntasan, tidak bervariasinya penggunaan 

alat peraga yang ada, pengelolaan kelas dan pendampingan siswa yang 

bermasalah yang belum tertata dan terkelola dengan baik. 

5. Kurangnya pengkajian atau analisa terhadap hasil evaluasi dan proses 

belajar mengajar di sekolah (data hasil evaluasi belajar dan mengajar 

belum dikaji dan ditindak lanjuti untuk pengembangan sistem 

pengembangan mutu). 

                                                
9Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. I; Jogjakarta: 

Diva Press, 2012), h. 50. 
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6. Kurang optimalnya peran serta masyarakat (rendahnya tingkat pemahaman 

masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan anaknya).10 

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang baik serta didukung oleh 

guru yang berkompeten maka tidak menutup kemungkinan bahwa segala kegiatan 

yang ada di sekolah baik proses belajar mengajar dan proses administrasi dapat 

berjalan dengan lancar serta mengakibatkan meningkatnya pemberdayaan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan terkhusus di dalam mewujudkan guru-guru 

yang berprestasi. 

Fakta sementara yang penulis dapatkan di SMP Negeri 30 Makassar 

menunjukan bahwa pengalaman kerja kepala sekolah yang masih minim 

sehingga mengakibatkan masih rendahnya kemampuan kepala sekolah dalam 

memimpin hal itu terletak pada kesulitan dalam mengambil keputusan sehingga 

memberi gambaran bahwa kurangnya ketegasan serta kemampuan manajerial 

kepala sekolah yang masih kurang sehingga pengelolaan sekolah terkesan kurang 

efektif terkhusus pada pengelolaan tenaga pengajar khususnya tenaga honorer. 

Jika dilihat dari aspek guru, terlihat bahwa masih terdapat guru yang mengemban 

mata pelajaran yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga memicu proses 

belajar mengajar yang kurang kondusif ditambah lagi dengan pemberian jam 

mengajar tambahan sehingga guru merasa terbebani sebab kuota mengajar 

melebihi kemampuan.  

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar, guru mempunyai 

sifat dan perilaku yang berbeda, ada yang mengajar dengan penuh semangat dan 

bertanggung jawab dan adapula sebaliknya. Sering didapati guru yang tidak 

datang mengajar tanpa informasi awal, datang terlambat dan lain-lain. Keadaan 

                                                
10Sriwidodo Ananto, Kepala Sekolah Sebagai Emaslin: Masalah dan Upaya 

Pemecahannya (Suatu Alternatif). http://www.tarsisius2.sch.id/2013/05/kepala-sekolah-sebagai-
emaslin-masalah-dan-upaya-pemecahannya-suatu-alternatif/ (17 Oktober 2017). 

http://www.tarsisius2.sch.id/2013/05/kepala-sekolah-sebagai-emaslin-masalah-dan-upaya-pemecahannya-suatu-alternatif/
http://www.tarsisius2.sch.id/2013/05/kepala-sekolah-sebagai-emaslin-masalah-dan-upaya-pemecahannya-suatu-alternatif/
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seperti itu yang umumnya kerap kali didapati terjadi di sekolah formal lainnya. 

Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan menghambat pertumbuhan 

mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa 

prestasi guru dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain kompetensi guru dan 

motivasi kerja guru, prestasi guru juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah serta kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

mengelola tenaga pendidik. 

Maka dari itu, penulis mencoba meneliti permasalahan tersebut mengingat 

pentingnya seorang pemimpin yang bisa mengelola pendidikan dengan baik serta 

mampu meningkatkan kinerja guru demi kemajuan sekolah, pandangan 

masyarakat yang berpendapat bahwa  hanya gurulah yang dijadikan penentu 

keberhasilan atau kegagalan pendidikan padahal yang perlu diketahui bahwa guru 

bukanlah satu-satunya komponen penentu keberhasilan suatu sekolah.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian 

ini tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Leadership dan Manajerial Kepala Sekolah terhadap Prestasi Guru di 

SMP Negeri 30 Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang 

dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh 

kompetensi leadership dan manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di 

SMP Negeri 30 Makassar. 

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis maka masalah pokok yang 

dirumuskan dibatasi dalam tiga sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gambaran kompetensi leadership kepala sekolah di SMP 

Negeri 30 Makassar? 

2. Bagaimana gambaran kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP 

Negeri 30 Makassar? 

3. Bagaimana gambaran prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi leadership kepala sekolah terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar? 

5. Apakah terdapat pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar? 

6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi leadership dan manajerial kepala 

sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

Makassar? 

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang variabel-variabel yang diteliti sehingga tidak terjadi perbedaan 

penafsiran antara penulis dan pembaca. Adapun pengertian operasional variabel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kompetensi Leadership (Kepemimpinan) Kepala Sekolah 

Kompetensi leadership kepala sekolah menurut penulis merupakan 

kemampuan kepala sekolah dalam memengaruhi guru untuk melakukan pekerjaan 

secara suka rela agar tercipta kerjasama yang efektif demi tercapainya tujuan 

sekolah yang diinginkan.  

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan 

sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

pada umumnya direalisasikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk 
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mampu menerapkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif 

memiliki peran yang menentukan terhadap kelangsungan hidup sebuah 

organisasi. 

Kompetensi leadership yang penulis maksud dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut: 

1) Karakteristik kepemimpinan yang meliputi kematangan spiritual, 

kematangan sosial, menunjukkan keteladanan serta memiliki kejujuran. 

2) Kepemimpinan efektif yang meliputi kemampuan melakukan  koordinasi, 

penyelesaian konflik, membangun komunikasi, memotivasi, membina 

guru, serta mewujudkan kesejahteraan. 

b. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Kompetensi manajerial kepala sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan 

kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal melalui kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. 

Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik 

yang penulis maksudkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi karakteristik tenaga pendidik yang efektif 

2) Merencanakan tenaga pendidik sekolah 

3) Merekrut, menyeleksi, dan menempatkan tenaga pendidik baru 

4) Mengembangkan tenaga profesional tenaga pendidik 

5) Memanfaatkan tenaga pendidik 

6) Menilai kinerja tenaga pendidik 

7) Mengemban sistem reward dan punishment 
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8) Melaksanakan sistem pembinaan karier 

9) Memotivasi tenaga pendidik 

10) Membina hubungan kerja yang harmonis 

11) Memelihara dokumentasi personel sekolah 

12) Mengelola konflik dengan baik 

13) Menyusun uraian jabatan tenaga pendidik 

14) Memiliki empati dan simpati terhadap tenaga pendidik. 

c. Prestasi Guru 

Prestasi guru adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang guru sesuai 

dengan tanggung jawabnya demi mencapai tujuan sekolah meliputi kualitas kerja, 

kuantitas kerja, konsistensi, kerjasama, sikap dan kehadiran. 

Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui prestasi 

kerja guru dapat dilihat dari indikator berikut: 

1) Dimensi kualitas kerja: Kualitas guru dapat dilihat dari bagaimana guru 

menjalankan tugasnya yang meliputi kegiatan merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan 

penilaian hasil pembelajaran 

2) Dimensi kuantitas kerja: Kuantitas kerja ditunjukkan melalui kecepatan 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

3) Dimensi konsistensi: Konsistensi dilihat dari usaha untuk selalu 

mengembangkan kemampuan dan aktualisasi diri, memahami dan 

mengikuti instruksi yang diberikan, mempunyai inisiatif, kejujuran, 

kecerdasan dan kehati-hatian dalam bekerja.  

4) Dimensi kerjasama: Kemampuan bekerjasama antar sesama rekan kerja 

yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.  
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5) Dimensi sikap: Perilaku terhadap organisasi/lembaga atau atasan dan juga 

rekan sekerja.  

6) Dimensi kehadiran: Keberadaan guru di sekolah untuk mengajar sesuai 

dengan waktu/jam mengajar yang telah ditentukan. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan 

cakupan penelitian, baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah objek 

penelitian.11 Untuk menghindari meluasnya pembahasan atau pemaknaan terhadap 

variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka peneliti perlu 

mengungkapkan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Lingkup Penelitian 

No Sub Masalah Lingkup Penelitian 

1 Kompetensi 

Leadership 

1. Karakteristik Kepemimpinan : Kematangan spiritual, 

sosial, keteladanan dan kejujuran. 

2. Kepemimpinan Efektif : Kemampuan koordinasi, 

penyelesaian konflik, komunikasi, motivasi, pembinaan 

dan mewujudkan kesejahteraan anggota organisasi. 

2 Kompetensi 

Manajerial 

Pengelolaan standar tenaga pendidik melalui kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan  

3 Prestasi Guru 1. Kualitas kerja : Pelaksanaan tugas pokok guru 

2. Kuantitas kerja : Kecepatan dalam melaksanakan pekerjaan 

3. Konsistensi  

4. Kerjasama : Bekerjasama antar sesama rekan kerja 

5. Sikap : Perilaku terhadap organisasi/lembaga atau atasan 

dan juga rekan sekerja 

6. Kehadiran : Kehadiran guru di sekolah 

                                                
11Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(Makassar: Alauddin Press, 2003), h. 13. 



14 
 

Pilihan kompetensi leadership dan manajerial kepala sekolah sebagai 

variabel penelitian mengingat kedua hal tersebut sangat penting dalam lembaga 

sekolah sehingga dapat membantu dalam mewujudkan prestasi guru. Waktu 

penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2018.  

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan serta buku-buku 

yang relevan, berkaitan dengan kompetensi leadership kepala sekolah, kompetensi 

manajerial kepala sekolah dan prestasi guru diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syukri dengan judul “Peranan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada 

SMP Nurul Ihsan Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah”. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh gambaran bahwa Kepala 

Sekolah SMP Nurul Ihsan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja guru dengan 

melakukan pendekatan normatif atau memberikan motivasi kepada guru 

untuk selalu bekerja sesuai dengan tugasnya, sesuai keahlian dalam bidang 

studi yang diajarkan. Prosedur yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru adalah melakukan pengawasan dengan 

pendekatan musyawarah, komunikasi, perencanaan, koordinasi dan 

evaluasi dengan penerapan ini akhirnya semua maksud dapat terwujud. 12 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus 

terhadap peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru, sementara peneliti akan membahas pengaruh kompetensi leadership 

dan manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru. 

                                                
12Syukri, Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

pada SMP Nurul Ihsan Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah”, Tesis, Program Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar, 2012. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hajar dengan judul ”Kepemimpinan 

Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan di MTs 

Miftahul Khair Mare Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, dalam uraian 

tersebut dipaparkan bahwa Kepala MTs Miftahul Khair Mare dengan 

serangkaian kemampuan dan karakter yang dimilikinya, mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala madrasah dengan 

baik yang diwujudkan dalam kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, 

meyakinkan, memotivasi yang dipimpinnya dengan penuh tanggung jawab 

untuk mengembangkan lembaga pendidikan madrasah yang berkualitas. 

Adapun program pengembangan di MTs Miftahul Khaer Mare, pertama, 

pengembangan kurikulum dan manajemen pembelajaran ; kedua, 

pengembangan administrasi dan manajemen madrasah; ketiga, 

pengembangan organisasi dan kelembagaan; keempat, peningkatan sarana 

dan prasarana; kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

keenam, peningkatan pembiayaan dan pendanaan; ketujuh, peningkatan 

prestasi peserta didik; kedelapan, peningkatan peran serta masyarakat; dan 

kesembilan, peningkatan kualitas dan lingkungan madrasah. 13 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

penelitian ini membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan. Sementara penelitian yang akan 

dilakukan yaitu membahas tentang kompetensi leadership dan manajerial 

kepala sekolah dalam mempengaruhi prestasi guru. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masniah M. Jasin yang berjudul 

“Penerapan Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs Negeri 

                                                
13Andi Hajar, “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan di MTs Miftahul Khaer Mare Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, Tesis, Program 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014. 
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Batudaa Kabupaten Gorontalo” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proses manajemen kepemimpinan kepala MTs Negeri Batudaa berjalan 

secara efektif dalam hal:  

a. persiapan kerangka acuan kerja,  

b. pendelegasian tugas dan wewenang,  

c. evaluasi dan pengawasan.  

Beberapa hambatan:  

a. belum memadainya daya dukung sarana yang menunjang 

visualisasi dokumentasi, optimalisasi kinerja tenaga pendidikn dan 

tenaga kependidikan, 

b. laporan pertanggungjawaban kegiatan belum secara keseluruhan 

direalisasikan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan,  

c. masih ada orangtua siswa yang kurang memberikan perhatian 

terhadap anak-anaknya serta kegiatan-kegiatan madrasah.  

Solusi:  

a. melakukan kerjasama dan koordinasi baik melalui pertemuan 

secara langsung maupun dalam bentuk usulan-usulan dokumen,  

b. memberikan petunjuk format bentuk laporan pertanggungjawaban 

kegiatan,  

c. serta menjadikan syarat penilaian terhadap keberhasilan suatu 

kegiatan dengan memberikan batas waktu seminggu setelah 

kegiatan,  

d. pelibatan orangtua dan komite dalam berbagai kegiatan 

kemadrasahan baik akademik maupun non akademik. 14 . 

                                                
14Masniah M. Jasin, “Penerapan Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs 

Negeri Baradaa Kabupaten Gorontalo”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Aauddin Makassar, 
2011. 
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Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian ini melihat dari segi penerapan manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah pada sebuah sekolah sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu dilihat dari segi kompetensi 

leadership dan manajerial kepala sekolah dalam mempengaruhi 

prestasi guru di sekolah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aslam yang berjudul 

“Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

(Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri Palopo). Penelitian ini menemukan 

bahwa kepemimpinan kepala MAN Palopo dalam melaksanakan tugas 

pokok adalah tipe pemimpin yang demokratis, indikasinya dapat dilihat 

dari penjabaran tugas pokok, strategi-strategi, aksi dan program-program 

madrasah. 15 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu penelitian ini membahasa tentang kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan membahas tentang pengaruh kompetensi leadership 

dan manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru. 

5. Penelitian M. Makhfud dengan judul tesis “Kompetensi Manajerial Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Purwosari 

Pasuruan” berdasarkan hasil temuan penelitian ini adalah proses 

manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri Purwosari 

Pasuruan dalam meningkatkan kinerja guru tidak akan berjalan dengan 

baik tanpa adanya kompetensi manajerial yang mumpuni dan efektif yang 

dimiliki oleh kepala sekolah selaku manajer di sekolah, serta adanya 

                                                
15Muhammad Aslam, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri Palopo), Tesis, Program Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar, 2012. 
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dukungan dan kerjasama yang solid antara kepala sekolah, para guru 

maupun civitas akademika lainnya. 16 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan, jika penelitian ini hanya fokus terhadap 

kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi guru, 

maka penelitian yang akan dilakukan fokus tidak hanya terhadap 

kompetensi manajerial kepala sekolah tetapi juga fokus terhadap 

kompetensi leadership kepala sekolah dalam mempengaruhi prestasi guru. 

 Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang membahas tentang 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi manajerial kepala sekolah, namun 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di sini adalah penelitian yang fokus 

terhadap kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah dan 

pengaruhnya terhadap prestasi guru. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagaimana terdapat pada rumusan masalah di 

atas adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran kompetensi leadership kepala sekolah di SMP 

Negeri 30 Makassar. 

b. Untuk mengetahui gambaran kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP 

Negeri 30 Makassar. 

c. Untuk mengetahui gambaran prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

d. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi leadership kepala sekolah terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

e. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

                                                
16Mahfud, ”Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

SMA Negeri 1 Purwosari Pasuruan”, Tesis, Pasuruan, 2010. 
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f. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi leadership dan manajerial kepala 

sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Bagi kepala sekolah dan guru dapat dijadikan sebagai tolak ukur hasil 

prestasi kerja sehingga dapat dilihat bagaimana hasil yang telah diraihnya 

dan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja ke arah yang lebih baik.  

2) Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dari hasil pengamatan 

langsung di lapangan serta dapat memahami penerapan atas ilmu yang 

diperoleh di perguruan tinggi.  

3) Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian sejenisnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam 

membuat inovasi-inovasi baru dalam bentuk kompetensi kepemimpinan dan 

kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi guru di sekolah. 
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 BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Leadership (Kepemimpinan) Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Setiap dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan 

memerlukan seorang pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) atau manajer tertinggi 

(top manager). Seseorang yang menduduki posisi pemimpin di dalam suatu 

organisasi mengemban tugas untuk menjalankan kegiatan kepemimpinan 

(leadership) atau manajemen (management) bagi keseluruhan organisasi sebagai 

satu kesatuan. Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ba>qarah/2 : 30: 

   

   

    

    

   

  

   

       

     

Terjemahnya: 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui."1 

                                                
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J- Art, 

2005), h. 7. 
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Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan ayat ini 

merupakan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-

Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian tersebut penting karena 

malaikat akan dibebani tugas menyangkut manusia diantaranya mencatat amal 

manusia, memelihara, membimbing dan sebagainya. Kemudian malaikat 

melakukan protes atas dipilihnya manusia sebagai khalifah di dunia bukanlah 

mereka. Mendengar pertanyaan mereka tanpa membenarkan atau menyalahkan,  

Allah menjawab singkat “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”.2 

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa khalifah adalah pemegang 

mandat Allah swt untuk mengemban amanah dan kepemimpinan di muka bumi. 

Hal itu berarti bahwa pentingnya keberadaan seorang pemimpin sebab 

pemimpinlah yang diharapkan untuk mampu menjalankan amanah sebagai 

khalifah untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi beserta isinya. 

Bukankah Allah telah menciptakan alam semesta untuk segala makhluk di muka 

bumi khususnya manusia. Karena itu manusia harus mengelola merawat dan 

memanfaatkan hasilnya untuk kesejahtraan seluruh mahluk. 

Suatu organisasi memiliki kompleksitas, baik barang atau jasa maupun 

ide, menghadapi berbagai perubahan yang senantiasa melingkupi setiap saat, 

menghadapi berbagai karakteristik personil yang dapat mengembangkan maupun 

melemahkan. Hal ini menjadi alasan diperlukannya orang yang tampil mengatur, 

memberi pengaruh, menata, mendamaikan, memberi penyejuk, dan dapat 

menetapkan tujuan yang tepat saat anggota tersesat atau kebingungan menetapkan 

                                                
2Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. V; 

Vol.1; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 171. 
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arah.3 Disinilah perlunya pemimpin yang melaksanakan kepemimpinan dengan 

kata lain pemimpin adalah orangnya dan kepemimpinan adalah kegiatannya. 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Seolah-olah kepemimpinan 

dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur atau tatanan, koalisi, 

kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan rasanya 

dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap 

persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi.   

Oleh karena pimpinan wajib melaksanakan kepemimpinan, maka dari itu, 

setiap dan semua pemimpin dan calon pemimpin perlu memahami pengertian 

kepemimpinan sebelum melakukan usaha meningkatkan efektivitas organisasi. 

Untuk itu dalam uraian berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian 

kepemimpinan (leadership) menurut beberapa ahli. 

Salah satu pengertian kepemimpinan dikemukakan oleh Tannembaum, 

Weshler dan Massarik mengemukakan bahwa: leadership is interpersonal 

influence exercised in a situation, and directed, through the communication 

process, toward the attainment of a specified goal or goals.4 Menurutnya 

kepemimpinan adalah pengaruh interpersonal yang dilakukan dalam sebuah 

organisasi dan diarahkan melalui proses komunikasi menuju pencapaian atau 

saran yang ditentukan. 

Hadari Nawawi dan Martini Hadari yang mencoba mengartikan 

kepemimpinan melihat dari aspek organisasi bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan/kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar 

                                                
3Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionery Leadership: Menuju Sekolah Efektif (Cet. III; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 80.  
4Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Edisi Kelima; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.17. 
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bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama.5 Di sini Hadari dan Martini menegaskan bahwa setiap kegiatan dalam 

organisasi mestilah harus dilakukan bersama-sama. Oleh karenanya pemimpin 

perlu memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih dari anggota organisasinya 

agar lebih memungkinkan untuk kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam 

menggerakkan anggotanya sehingga mampu melakukan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing anggota demi ketercapaian tujuan.    

Senada dengan apa yang diutarakan Hadari dan Martini, Stephen P. 

Robbins pun mencoba mengemukakan pendapat bahwa kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran.6 Stephen 

menganggap bahwa organisasi sebagai satu kesatuan sehingga kepemimpinan 

dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi seluruh anggota kelompok demi 

tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. 

Harold Koontz, Cyril O’Donnel dan Heinz Weihrich dalam Hadari 

Nawawi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni atau proses 

mempengaruhi orang (anggota organisasi) sehingga akan berusaha mencapai 

tujuan organisasi dengan kemauan dan antusiasme yang tinggi.7 Begitupun halnya 

dengan apa yang dikemukakan oleh Wahyudi bahwa kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, 

sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap 

mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 

percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.8 
                                                

5Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Kepemimpinan yang Efektif (Cet. V; Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2006), h. 9. 

6Stephen Robbins dan Mary Coulter, Manajemen (Edisi Delapan; Jilid II; PT Indeks, 
2007), h. 177.  

7Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi (Edisi Kedua; Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2006), h. 27. 

8Wahyudi, Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin 
Visioner (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 118. 
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Pengertian berikutnya dikemukakan oleh George R Terry sebagaimana 

yang dikutip oleh Syaiful Sagala yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

hubungan dimana seseorang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk 

bekerjasama secara suka rela dalam mengusahakan (mengerjakan) tugas-tugas 

yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan pemimpin tersebut.9 

Pendapat ini pun sejalan dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya yang 

menekankan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain agar melakukan suatu kegiatan. Namun terdapat 

perbedaan dimana Terry menekankan bahwa proses mempengaruhi tersebut harus 

menghasilkan kerjasama secara suka rela di antara anggota organisasi karena 

kegiatan organisasi bukan merupakan kegiatan invidual. Di sisi lain Terry 

menyebutkan bahwa kepemimpinan tersebut mampu mewujudkan apa yang 

menjadi keinginan pemimpin, namun jangan diartikan bahwa keinginan pemimpin 

di sini sebagai keinginan pribadi melainkan keinginan yang berlandaskan pada 

tujuan organisasi itu sendiri. 

Beberapa pengertian kepemimpinan lainnya oleh Gary A. Yukl dalam 

Husaini Usman yang dianggap cukup mewakili selama seperempat abad adalah 

sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin 

aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang hendak dicapai 

bersama. 

2) Kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur 

dalam harapan dan interaksi. 

                                                
9Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 144. 
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3) Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit, pada 

dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan 

rutin organisasi. 

4) Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. 

5) Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi makna (pengaruh yang 

bermakna) terhadap suatu kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk 

melakukan usaha yang diinginkan dalam mencapai sasaran.10 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli mengenai kepemimpinan, 

maka penulis dalam hal ini mencoba menarik kesimpulan bahwasanya 

kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain 

dalam suatu organisasi untuk melakukan pekerjaan secara suka rela agar tercipta 

kerjasama yang efektif demi tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. 

Kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu perwujudan dari 

pelaksanaan tugas dari Allah swt. yang diberikan kepada manusia untuk 

mengelola bumi sesuai kehendak-Nya. Sehingga dengan daya tersebut, manusia 

mampu melaksanakan tugas kekhalifahannya. Pemimpin harus ditaati karena 

memiliki otoritas dalam mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Akan 

tetapi, ketaatan kepada pemimpin mensyaratkan adanya ketaatan seorang 

pemimpin terhadap perintah Allah swt. Al-Qur’an memberikan penjelasan dalam 

QS. al-Nisa’/4:59: 

  

   

  

                                                
10Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan (Edisi Kedua; Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), h. 273. 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”11 

 Pemimpin ideal yang layak mendapat dukungan adalah pemimpin yang 

memiliki karakter seorang Ulil Amri sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an. 

Ketaatan seorang pemimpin kepada Allah swt. akan berimplikasi pada kewajiban 

umat Islam taat kepada pemimpinnya. Pemimpin suatu masyarakat lahir dan 

muncul dari masyarakat itu sendiri. Pemimpin merupakan cermin masyarakat 

yang dipimpinnya serta ia selalu dekat dan bersama dengan masyarakatnya dalam 

suka maupun duka. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Seorang pemimpin adalah orang yang memberi inspirasi, membujuk, 

mempengaruhi, dan memotivasi orang lain. Seorang pemimpin yang dapat 

memberi inspirasi, membujuk, mempengaruhi dan memotivasi, dapat memicu 

perubahan yang berguna.12 Seorang pemimpin menciptakan visi bagi orang lain 

dan kemudian mengarahkan mereka untuk mencapai visi tersebut. Hal tersebut 

                                                
11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 88. 
12Andrew J. Dubrin, Leadership (Edisi Kedua; Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 

2009), h. 4.  
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juga berlaku bagi kepala sekolah, dimana ia merupakan pemimpin dalam sebuah 

sekolah.  

Kepala sekolah dituntut untuk mampu menjadi pemimpin yang baik, yang 

dapat mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Untuk menjalankan 

kepemimpinannya, seorang pemimpin memiliki gaya masing-masing di dalam 

memimpin. Oleh karena itu, untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya 

dapat dikaji dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku dan 

situasional. 

a. Pendekatan Sifat 

Teori sifat atau sering disebut teori kompetensi oleh Mc Shane & Von 

Gilnow dalam Uhar Saputra ini memandang bahwa sifat-sifat memainkan peranan 

penting dalam membedakan antara pemimpin dengan bukan pemimpin, seorang 

pemimpin adalah mereka yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas.13 

Menurut Sutisna dalam Mulyasa pendekatan sifat berpendapat bahwa 

terdapat sifat-sifat tertentu, seperti kekuatan fisik atau  keramahan yang esensial 

pada kepemimpinan yang efektif.14 Menurut Tead dalam Mulyasa, pendekatan ini 

menyarankan beberapa syarat yang harus dimiliki pemimpin yaitu:  

1) Kekuatan fisik dan susunan saraf,  

2) Penghayatan terhadap arah dan tujuan,  

3) Antusias,  

4) Keramahtamahan,  

5) Integritas,  

6) Keahlian tekhnis,  

7) Kemampuan mengambil keputusan,  

                                                
13Uhar Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan (Cet. I; Bandung: PT Refika 

Aditama, 2016), h. 33. 
14Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. XI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 108. 
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8) Intelegensi,  

9) Ketrampilan memimpin ,  

10) Kepercayaan.15  

Pendekatan sifat ini menitikberatkan pada karakter atau sifat yang ada 

pada diri seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk memungkinkan melihat 

kepemimpinan secara lebih tepat, dapat dilihat lewat kajian sifat dari pimpinan 

tersebut. 

b. Pendekatan Perilaku 

Pendekatan berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan 

yang dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial.16 

Memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam 

kegiatannya mempengaruhi orang lain. Berikut beberapa hasil studi mengenai 

gaya kepemimpinan yang menggunakan pendekatan perilaku: 

1) Studi kepemimpinan Universitas OHIO 

Penelitian ini mengkombinasikan dua dimensi perilaku pemimpin 

yaitu pembuatan inisiatif serta perhatian dan diperoleh empat gaya 

kepemimpinan sebagai berikut:  

a) perhatian rendah, pembuatan inisiatif rendah,  

b) perhatian tinggi, pembuatan inisiatif rendah,  

c) perhatian tinggi, pembuatan inisiatif tinggi, dan  

d) perhatian rendah, pembuatan inisiatif tinggi.17 

2) Studi kepemimpinan Universitas Michigan 

                                                
15Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 109. 
16Wahyudi, Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin 

Visioner, h. 121. 
17Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 109. 
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Pemimpin yang menekankan pada orientasi bawahan sangat 

memperhatikan bawahan, mereka merasa bahwa setiap karyawan itu 

penting, dan menerima karyawan sebagai pribadi. Sementara pemimpin 

yang menekankan pada orientasi produksi, sangat memperhatikan 

produksi dan aspek-aspek kerja, bawahan dianggap sebagai alat untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kedua orientasi ini hampir sama dengan tipe 

otoriter dan tipe demokrasi.18 

3) Jaringan managemen 

Pendekatan tentang teori kepemimpinan yang menunjukkan gaya 

kepemimpinan secara jelas adalah jaringan manajemen (managerial grid) 

yang dikembangkan oleh Blake dan Mouton. Dalam pendekatan ini, 

manajer berhubungan dengan dua hal, yakni perhatian pada produksi di 

satu pihak dan perhatian pada orang-orang di pihak lain.19 

4) Sistem kepemimpinan Likert 

a) Pemimpin otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada 

bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap 

paternalistik. Pemimpin dalam sistem ini hanya mau memperhatikan 

komunikasi yang turun ke bawah, dan hanya membatasi proses 

pengambilan keputusan di tingkat atas saja. 

b) Pemimpin otokratis yang baik hati, pemimpin dalam sistem ini 

mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, 

mau memotivasi dengan hadiah-hadiah dan ketakutan berikut 

hukuman, membolehkan adanya komunikasi ke pimpinan, 

mendengarkan pendapat, ide-ide dari bawahan, serta memperbolehkan 

adanya delegasi wewenang dalam proses keputusan. Dalam hal ini 

                                                
18Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 110. 
19Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 110. 
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bawahan merasa tidak bebas membicarakan sesuartu yang bertalain 

dengan tugas pekerjaan dengan atasan. 

c) Manajer konsultatif, pemimpin dalam sistem ini mempunyai sedikit 

kepercayaan terhadap bawahan, biasanya kalau ia membutuhkan 

informasi, ide atau pendapat bawahan, dan masih menginginkan 

melakukamn pengendalian atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. 

Dalam sistem ini, bawahan merasa sedikit bebas untuk membicarakan 

sesuatu yang bertalian dengan pekerjaan bersama atasannya. 

d) Pemimpin partisipatif, manajer mempunyai kepercayaan yang 

sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan, selalu 

mengandalkan bawahan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat-

pendapat, serta mempunyai niatan untuk mempergunakan pendapat 

bawahan secara konstruktif. Menurut Likert dalam Mulyasa, 

pemimpin yang termasuk sistem ini mempunyai kesempatan untuk 

lebih sukses sebagai pimpinan.20 

c. Pendekatan Situasional 

Pendekatan ini menitikberatkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang 

paling efektif diterapkan dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menggambarkan 

bahwa gaya yang digunakan tergantung dari pemimpinnya sendiri, dukungan 

pengikutnya, dan situasi kondusif.21 Ada beberapa studi kepemimpinan yang 

menggunakan pendekatan ini diantaranya: 

1) Teori kepemimpinan kontingensi 

Teori ini dikembangkan oleh Fiedler dan Chemers, menurut 

Fiedler dalam Mulyasa tak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk 

semua situasi, serta ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

                                                
20Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 112. 
21Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, h. 301. 
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a) Hubungan antara pemimpin dengan bawahan: hubungan ini sangat 

penting bagi pemimpin, karena hal ini menentukan bagaimana 

pemimpin diterima oleh anak buah. 

b) Struktur tugas: apabila struktur tugas cukup jelas maka prestasi setiap 

orang lebih mudah diawasi serta tanggung jawab setiap orang lebih 

pasti. 

c) Kekuasaan yang berasal dari organisasi: pemimpin yang menerima 

kekuasaan yang jelas dari organisasi akan mendapat kepatuhan lebih 

dari bawahan.22 

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, Fiedler menentukan dua jenis 

gaya kepemimpinan dan dua tingkat yang menyenangkan. Pertama gaya 

kepemimpinan yang mengutamakan tugas, yaitu ketika pemimpin merasa 

puas jika tugas bisa dilaksanakan. Kedua gaya kepemimpinan yang 

mengutamakan pada hubungan kemanusiaan hal tersebut menunjukkan 

bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada tingkat pembauran 

antara gaya kepemimpinan dengan tingkat kondisi yang menyenangkan 

dalam situasi tertentu. 

2) Teori kepemimpinan tiga dimensi 

Teori ini dikemukakan oleh Reddin dalam Mulyasa, menurutnya 

ada tiga dimensi yang dapat dipakai untuk menentukan gaya 

kepemimpinan yaitu perhatian padaproduksi atau tugas, perhatian pada 

orang, dan dimensi efektivitas. Gaya kepemimpinan Reddin sama dengan 

jaringan manajemen, memiliki empat gaya dasar kepemimpinan, yaitu 

integrated, related, separated, dan dedicated. Reddin mengatakan bahwa 

                                                
22Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 113. 
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keempat gaya tersebut dapat menjadi efektif atau tidak efektif tergantung 

pada situasi. 

a) Gaya efektif 

(1) Executif, gaya ini menunjukkan adanya perhatian baik kepada 

tugas maupun kepada hubungan kerja dalam kelompok. 

(2) Developer, gaya ini memberikan perhatian yang cukup tinggi 

terhadap hubungan kerja dalam kelompok dan perhatian 

minimum terhadap tugas pekerjaan. 

(3) Benevolent authocrat, gaya ini memberikan perhatian yang 

tinggi terhadap tugas dan rendah dalam hubungan kerja. 

(4) Birokrat, gaya ini memberikan perhatian yang rendah terhadap 

tugas maupun terhadap hubungan.23 

b) Gaya yang tidak efektif 

(1) Compromiser, gaya ini memberikan perhatian yang tinggi pada 

tugas maupun pada hubungan kerja 

(2) Missionary, gaya ini memberi perhatian yang tinggi pada 

hubungan kerja dan rendah pada tugas 

(3) Autocrat, gaya ini memberiperhatian yang tinggi pada tugas 

dan rendah pada hubungan 

(4) Deserter, gaya ini memberi perhatian yang rendah pada tugas 

dan hubungan kerja24 

3) Teori kepemimpinan situasional 

Teori ini merupakan pengembangan dari model kepemimpinan tiga 

dimensi, yang didasarkan pada hubungan antara tiga faktor yaitu perilaku 

                                                
23Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 114. 
24Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 115. 
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tugas (task behaviour), perilaku hubungan (relationship behaviour) dan 

kematangan (maturity). Menurut teori ini gaya kepemimpinan akan efektif 

jika disesuaikan dengan tingkat kematangan anak buah. 

Gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan berdasarkan 

tingkat kematanagn anak buah dan kombinasi yang tepat antara perilaku 

tugas dan perilaku hubungan adalah sebagai berikut: 

a) Gaya mendikte, gaya ini disebut mendikte karena pemimpin dituntut 

untuk mengatakan apa, bagaimana, kapan dan dimana tugas dilakukan. 

b) Gaya menjual, gaya ini disebut menjual karena pemimpin selalu 

memberikan petunjuk yang banyak. 

c) Gaya melibatkan diri, gaya ini disebut mengikut sertakan karena 

pemimpin dengan anak buah bersama-sama berperan di dalam proses 

pengambilan keputusan. 

d) Gaya mendelegasikan, gaya ini disebut mendelegasikan karena anak 

buah dibiarkan melaksanakan kegiatan sendiri, melalui pengawasan 

umum.25     

3. Kepemimpinan yang Efektif 

Menurut Sudarwan Danim, kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan 

tugas tambahan sebagai kepala sekolah.26Daryanto mengatakan bahwa kepala 

sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan pendidikan yang proses 

kehadirannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan atau 

pemerintah.27 Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa 

kepala sekolah merupakan seorang guru yang diberikan amanat tambahan untuk 

                                                
25Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. XI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 108.  
26Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 145. 
27Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2011), h. 136. 
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mengemban tugas sebagai kepala sekolah yang ditentukan pemilihannya 

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun 

yayasan. 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan 

sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

pada umumnya direalisasikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk 

mampu menerapkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif 

memiliki peran yang menentukan terhadap kelangsungan hidup sebuah 

organisasi. 

Wahyudi menyatakan bahwa untuk mengetahui kepemimpinan kepala 

sekolah yang efektif, bisa dilihat dari indikator kepemimpinan berdasarkan: 

a. Karakteristik kepemimpinan, meliputi kematangan spiritual, sosial dan fisik; 

menunjukkan keteladanan; dapat memecahkan masalah dengan kreatif; 

memiliki kejujuran dan mempunyai ketrampilan berkomunikasi. 

b. Kepemimpinan efektif, meliputi memiliki motivasi yang kuat untuk 

memimpin; tanggung jawab; disiplin; mempunyai banyak relasi dan cepat 

mengambil keputusan.28 

Menurut Syahrizal Abbas, kepemimpinan yang efektif akan terwujud jika 

pemimpin memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. melakukan  koordinasi,  

b. penyelesaian konflik,  

c. membangun komunikasi,  

d. memotivasi dan menggerakkan karyawan untuk meningkatkan 

produktivitasnya,  

                                                
28Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 120. 
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e. membina staf,  

f. mewujudkan kesejahteraan anggota organisasi.29 

Berdasarkan literatur di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk 

mengetahui kepemimpinan yang efektif dapat dilihat dari indikator berikut: 

a. Karakteristik kepemimpinan, meliputi kematangan spiritual, kematangan 

sosial, menunjukkan keteladanan serta memiliki kejujuran. 

b. Kepemimpinan efektif, meliputi kemampuan melakukan  koordinasi, 

penyelesaian konflik, membangun komunikasi, memotivasi, membina guru, 

serta mewujudkan kesejahteraan. 

Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi bawahan-

bawahannya, tetapi juga bisa menjamin bahwa para stafnya bekerja dengan 

seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Jika kemampuan 

tersebut diatas dimiliki oleh pimpinan, maka kemampuan tersebut bisa menjadi 

modal bagi seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin yang efektif akan mewujudkan kemampuannya secara simultan dan 

berkesinambungan dalam menjalankan roda organisasi. 

B. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

1. Pengertian Manajerial  

Manajemen sendiri pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam 

menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.30 Seorang yang 

menjadi manajer mengambil alih kewajiban-kewajiban baru yang seluruhnya 

bersifat “managerial”.31 

                                                
29Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi (Cet. III; Jakarta: PT Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), h. 62. 
30Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Cet. VIII; 

Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2014), h. 6. 
31George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Cet. XIV; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), h. 1.  
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Terdapat berbagai macam pengertian manajemen yang telah dikemukakan 

oleh para ahli manajemen. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian 

manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian: 

a. Manajemen sebagai suatu proses: melihat bagaimana cara orang untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia: suatu kumpuan dari orang 

yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

c. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni: melihat bagaimana aktivitas 

manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen.32 

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan As-Sunnah 

juga ijma’ ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan 

teratur. Al Qur’an memberikan penjelasan dalam QS. al-S{af /61:4: 

     

   

   

   
 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.”33 

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini 

merupakan ayat yang menjelaskan tentang Allah yang menyukai orang-orag yang 

berperang dalam agama Allah dalam keadaan bersatu seperti bangunan yang 

kokoh.34 

                                                
32Arifuddin Siraj, Cara Praktis Mempelajari Manajemen (Makassar: Alauddin University 

Press, 2012), h. 2.  
33Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 552. 
34Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. V; 

Vol. 14; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 205. 
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Ayat ini menyebutkan bahwa Allah swt. menyukai umat yang berjuang 

dalam barisan yang teratur seakan terlihat seperti sebuah bangunan yang kokoh. 

Ciri dari bangunan yang kokoh adalah seluruh komponen di dalamnya saling 

menguatkan satu dengan yang lain.  

Kesimpulannya bahwa soliditas organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: 

masing-masing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, 

bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian 

pelaksanaan program (pembagian potensi dan pemanfaatan kemampuan). Dalam 

hal ini, diperlukan adanya ketepatan di dalam penempatan orang. Siapa yang 

harus jadi tiang, jendela, atap, dsb. Apabila manusia memiliki tekad dan usaha 

yang kuat serta menyandarkan segala perbuatannya hanya karena Allah swt., 

insya Allah segala usaha manusia akan tercapai dengan efektif dan efisien. 

Setiap manajer dalam pelaksanaan tugasnya, aktivitasnya dan 

kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melaksanakan fungsi manajemen 

dengan baik. Menurut Kunandar, kepala sekolah sebagai manajer harus mampu 

mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini 

dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen 

dengan baik, meliputi: perencanaan; pengorganisasian;  pengarahan/pengendalian; 

dan pengawasan.” 35 

a. Perencanaan (Planning)    

Sebagai seorang manajer harus bertanggung jawab untuk membuat 

perencanaan. Harus menentukan arah tindakan yang akan diambil untuk masa 

depan. Harus mengumpulkan informasi dan membuat daftar kemungkinan 

alternatif. Kemudian harus memilih sebuah alternatif sebagai keputusan. Begitu 

                                                
35Kunandar, Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 1. 
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sebuah alternatif dipilih, maka sarana untuk mencapai pilihan itu harus 

direncanakan.36 

Perencanaan yang tepat akan mempermudah pelaksanaan berbagai 

kegiatan yang efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan antara lain 

melalui peningkatan produktivitas kerja.37 

b. Pengorganisasian (Organizing)  

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada 

setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.38 

Dalam QS. a>li-‘Imra>n/3:103, Allah swt. berfirman: 

   

    

   

    

   

  

   

    

    

    

    

                                                
36Patricia Buhler, Alpha Teach Yourself: Management Skills (Cet. II; Jakarta: Prenada 

Media Group, 2007), h. 9.  
37Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Cet. I; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), h. 71. 
38Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah (Cet. VIII; PT 

Bumi Aksara, 2009), h. 40. 
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Terjemahnya: 
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, 
orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”39 

Menurut Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al Misbah mengatakan bahwa 

ayat di atas berisi seruan Allah untuk memerintahkan orang yang beriman untuk 

menempuh jalan berbeda yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak 

orang lain untuk menempuh jalan kebajikan dan makruf. 40 

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-

orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka dalam sebuah organisasi, seluruh 

anggota organisasi hendaknya bekerjasama dengan baik dalam bekerja dan 

memegang komitmen demi mewujudkan tujuan organisasi yang diinginkan. 

c. Pengarahan (Actuating)   

Pengarahan adalah memberikan bimbingan atau menjelaskan instruksional 

bagaimana tindakan itu dilaksanakan untuk mencapai sasaran secara tepat dan 

meminimalisir timbulnya kesalahan tindakan dari prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

d. Pengawasan (Controlling)  

Pengawasan adalah fungsi untuk mengendalikan agar proses pelaksanaan 

tindakan tetap terkoordinasi dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, tindakan yang dilakukan dalam langkah ini adalah melakukan 

pengawasan, penilaian dan atau pengukuran dan sekaligus memberikan supervise 

                                                
39Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
40Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. V; 

Vol. 2; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 205. 
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klinis terhadap penyimpangan negatif dan memberikan dorongan terhadap 

penyimpangan yang bersifat positif.41 

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, kepala sekolah 

mengendalikan enam unsur yang biasanya dikenal dengan istilah 6M yang 

menjadi aspek atau sasaran dalam manajemen, yaitu: 

a. Man, yang dimaksud man adalah sumber daya manusia berupa pendidik dan 

tenaga kependidikan 

b. Money, yaitu pembiayaan berupa biaya yang digunakan dalam proses 

pelaksanaan program-program sekolah 

c. Materials, yaitu berupa sarana prasarana yang menjadi penunjang 

pembelajaran di sekolah 

d. Method, yaitu cara pengelolaan atau penyelenggaraan program sekolah 

e. Market, dalam hal ini yang menjadi pelanggan atau sasaran dalam sekolah 

yaitu peserta didik 

f. Machine, dimana dalam proses berjalannya program sekolah, harus 

memperhatikan unsur penggunaan alat elektronik dalam mempermudah 

pekerjaan atau proses belajar mengajar.42 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kompetensi 

manajerial kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengelola 

sumber daya sekolah melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan 

efisien. 

2. Tugas Manajerial  

                                                
41Nur Aedi, Dasar–Dasar Manajemen Pendidikan (Cet. II; Jatirejo: PT Gosyen 

Publishing, 2015), h. 53. 
42Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, h. 1. 
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Kepala sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan manajemen di dalam 

mengelola sumber daya yang ada di sekolah diantaranya tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan serta sarana prasarana dan lainnya agar kiranya mampu 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.  

Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2017 dimensi kompetensi 

manajerial terdiri atas kompetensi: 

a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah mengenai berbagai tingkatan 

perencanaan 

b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan 

c. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal 

d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif 

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta didik 

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal 

g. Mengelola saran dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal 

h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekoah/madrasah 

i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan 

penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik 

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional 
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k. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan dan efisien 

l. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian 

tujuan sekolah/madrasah 

m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah 

n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan 

program dan pengambilan keputusan 

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah/madrasah 

p. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak 

lanjut43 

Dimensi yang telah disebutkan diatas mengisyaratkan akan pentingnya 

seorang kepala sekolah memiliki kemampuan atau skill tentang pengelolaan atas 

sumber-sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya yang diupayakan untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga secara efektif 

dan efisien. 

Kepala sekolah harus mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan terkait dengan delapan standar nasional pendidikan, 

yang meliputi standar isi, proses, kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, 

pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan dan penilaian. 

Terkait dengan tujuan dari penelitian yang  akan dilakukan oleh penulis 

yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

                                                
43Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasi (Cet. I; 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h.42. 
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prestasi guru, maka penulis hanya memfokuskan pada keterampilan manajerial 

kepala sekolah dalam hal pengelolaan tenaga pendidik. 

Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial terkhusus dalam 

pengelolaan sumber daya manusia merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah. Untuk melihat kemampuan kepala sekolah dalam mengelola 

tenaga pendidik, maka dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi karakteristik tenaga pendidik yang efektif 

b. Merencanakan tenaga pendidik sekolah 

c. Merekrut, menyeleksi, dan menempatkan tenaga pendidik baru 

d. Mengembangkan tenaga profesional tenaga pendidik 

e. Memanfaatkan tenaga pendidik 

f. Menilai kinerja tenaga pendidik 

g. Mengemban sistem reward dan punishment yang mampu menjamin kepastian 

dan keadilan 

h. Melaksanakan sistem pembinaan karier 

i. Memotivasi tenaga pendidik 

j. Membina hubungan kerja yang harmonis 

k. Memelihara dokumentasi personel sekolah 

l. Mengelola konflik dengan baik 

m. Menyusun uraian jabatan tenaga pendidik 

n. Memiliki empati dan simpati terhadap tenaga pendidik.44 

Jika seorang kepala sekolah mampu melaksanakan seluruh kegiatan 

pengelolaan berdasarkan indikator tersebut, maka besar kemungkinan akan 

                                                
44Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah: Konsep dan Aplikasi, h. 45.   
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didapatkan pengaruh yang positif dan signifikan atas kompetensi manajerial yang 

dimiliki kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja atau prestasi guru.   

C. Prestasi Guru 

1. Pengertian Prestasi Guru 

Prestasi (achievement) dalam konteks umum diartikan sebagai “a result 

rough about by effort” (suatu hasil yang diperoleh melalui usaha)45 dengan arti 

lain bahwa prestasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Sementara itu, dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai 

(dilakukan, dikerjakan dan sebagainya).46Menurut Mangkunegara, prestasi kerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.47  

Sementara itu menurut Wiji Suwarno, yang dimaksud guru atau pendidik 

merupakan tenaga profesional yaang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik pada pendidikan 

tinggi.48 Berdasarkan pengertian tersebut maka jelas dikatakan bahwa pendidik 

haruslah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang 

kewenangan mengajar sebab pendidik yang dibutuhkan merupakan seseorang 

yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya. Selain itu pendidik juga 

                                                
45Frederick C. Mish, Wester Vint Vew Collage Dictionary (Massachussels USA: Meriam 

Webster Inc, 1990), h. 51. 
46Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 787. 
47Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), h. 67. 
48Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Cet. II; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 

Group, 2008), h. 38. 
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haruslah seseorang yang sehat jasmani dan rohani mengingat tugas pendidik 

bukan hanya sekedar mengajar tapi juga melakukan kegiatan lainnya maka 

dibutuhkan konsentrasi yang tinggi serta fisik yang kuat. Semua hal tersebut 

semata-mata dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa prestasi guru adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang guru sesuai 

dengan tanggung jawabnya demi mencapai tujuan sekolah. 

Prestasi kerja yang dimiliki oleh seorang guru tidak hanya menguntungkan 

guru tersebut melainkan pula bagi sekolah tempat mereka mengajar. Mengingat 

karena pentingnya sebuah prestasi kerja, Allah berfirman dalam QS. al-Najm: 

53/39: 

     

   

Terjemahnya: 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
Telah diusahakannya”49 

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang 

manusia tidak akan memiliki selain apa yang telah diusahakannya. Memiliki di 

sini diartikan sebagai kepemilikan yang hakiki yang senantiasa menyertai manusia 

dan itu merupakan amal yang baik dan yang buruk dan hal tersebut tidak akan ia 

miliki tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh.50  

Berdasarkan ayat diatas, kita dapat ketahui bahwa prestasi kerja 

merupakan hasil yang diperoleh pegawai sesuai dengan apa yang telah 

diusahakannya. Bekerja untuk meraih prestasi bukan hanya dengan menggunakan 

                                                
49Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 528. 
50Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. 13; 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 205. 
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cara yang efektif melainkan juga dibutuhkan kesungguhan. Bersungguh-sungguh 

menjadikan hasil pekerjaan dapat memuaskan. Sehingga tak heran jika kita 

mendapatkan penghargaan atas apa yang telah kita kerjakan.  

2. Tugas Guru 

Prestasi kerja seseorang ditunjukkan dengan keseriusannya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.51 Menurut Mangkunegara 

prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.52 

Sebelum dijelaskan prestasi kerja seorang guru, terlebih dahulu perlu 

diketahui tugas-tugas pokok seorang guru. Adapun tugas pokok Guru/Pendidik 

menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

sebagai berikut:  

a. Merencanakan Pembelajaran 

Guru/Pendidik wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah. 

 

b. Melaksanakan Proses Pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi edukatif antara 

peserta didik dengan guru. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tatap muka 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru. Penjelasan kegiatan tatap muka adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan tatap muka atau pembelajaran terdiri dari kegiatan 

penyampaian materi pelajaran, membimbing dan melatih peserta didik 

                                                
51Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 94. 
52Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 67. 
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terkait dengan materi pelajaran, dan menilai hasil belajar yang 

terintegrasi dengan pembelajaran dalam kegiatan tatap muka.  

2) Menilai hasil belajar yang terintegrasi dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka antara lain berupa penilaian akhir pertemuan 

atau penilaian akhir tiap pokok bahasan merupakan bagian dari kegiatan 

tatap muka.  

3) Kegiatan tatap muka dapat dilakukan secara langsung atau termediasi 

dengan menggunakan media antara lain video, modul mandiri, kegiatan 

observasi/eksplorasi.  

4) Kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan antara lain di ruang teori/kelas, 

laboratorium, studio, bengkel atau di luar ruangan. 

5) Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau tatap muka sesuai dengan 

durasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum 

sekolah/madrasah. Sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka, guru 

diharapkan melakukan persiapan, antara lain pengecekan dan/atau 

penyiapan fisik kelas/ruangan, bahan pelajaran, modul, media, dan 

perangkat administrasi.  

c. Menilai Hasil Pembelajaran  

Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 

Melalui penilaian hasil pembelajaran diperoleh informasi yang bermakna 

untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya serta pengambilan 

keputusan lainnya. Menilai hasil pembelajaran dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian dan kegiatan menilai 

hasil belajar dalam waktu tertentu seperti ujian tengah semester dan akhir 

semester.  
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Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes. 

Penilaian nontes dapat berupa pengamatan dan pengukuran sikap serta 

penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, proyek fisik atau produk jasa.  

d. Melakukan Pembimbingan dan Pelatihan  

Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi tiga kategori 

yaitu membimbing atau melatih peserta didik dalam proses tatap muka, 

intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.  

1) Bimbingan dan latihan pada proses tatap muka  

Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran adalah bimbingan 

dan latihan yang dilakukan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan.  

2) Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler  

a) Bimbingan dalam kegiatan intrakurikuler terdiri dari pembelajaran 

perbaikan (remedial teaching) dan pengayaan (enrichment) pada mata 

pelajaran yang diampuh guru. 

b) Kegiatan pembelajaran perbaikan merupakan kegiatan bimbingan dan 

latihan kepada peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang 

harus dicapai.  

c) Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan bimbingan dan latihan 

kepada peserta didik yang telah menguasai  kompetensi yang 

ditentukan lebih cepat dari alokasi waktu yang ditetapkan dengan 

tujuan untuk memperluas atau memperkaya perbendaharaan 

kompetensi.  

d) Bimbingan dan latihan intrakurikuler dilakukan dalam kelas pada 

jadwal khusus, disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus 

dilaksanakan dengan jadwal tetap setiap minggu. 
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2) Bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

a) Kegiatan ekstrakurikuler bersifat pilihan dan wajib diikuti peserta 

didik.  

b) Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan.  

c) Jenis kegiatan ekstrakurikuler antara lain: Pramuka, 

Olimpiade/Lomba, Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya 

Ilmiah Remaja, Kerohanian, Paskibra, Pecinta Alam, Palang Merah 

Remaja (PMR), Jurnalistik, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan 

Fotografi.53 

 Hal tersebut di atas, merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh seorang tenaga pendidik. Diawali dari bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, setelah itu melaksanakan pembelajaran yang telah 

direncanakan, kemudian melakukan penilaian terhadap peserta didik serta yang 

terakhir adalah melakukan pembinaan demi meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik yang dinilai masih mengalami kesulitan pemahaman materi dsb. setelah 

dilakukannya evaluasi.  

3. Penilaian Prestasi Guru 

Prestasi guru berhubungan dengan bagaimana hasil kinerjanya. Kinerja 

guru dapat dilihat dari bagaimana seorang guru mampu melaksanakan tugas 

pokok guru dengan baik  yang meliputi kemampuan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta melakukan pembimbingan 

dan pelatihan kepada peserta didik. 

Mengetahui bagaimana prestasi kerja dari guru, maka kita perlu 

mengadakan yang namanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja berarti 

                                                
53Purnama Sejati, Hubungan Motivasi Kerja dan Prestasi Kerja Guru dan Karyawan di 

SMK Muhammadiyah 1  Sleman, Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 14.  
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mengevaluasi kinerja guru saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar 

prestasinya.54 

Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1979 perihal Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan disebutkan bahwa unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja 

yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

prakarsa, dan kepemimpinan.55  

Menurut Husaini Usman, ada lima faktor dalam penilaian kerja yang 

populer, yaitu: 

a. Kualitas pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, penampilan dan penerimaan 

keluaran 

b. Kuantitas pekerjaan, meiputi: volume keluaran dan kontribusi 

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi: saran, arahan dan perbaikan 

d. Kehadiran, meliputi: regulasi, dapat dipercaya/diandalkan dan ketepatan 

waktu 

e. Konservasi, meliputi: pencegahan pemborosan, kerusakan dan pemeliharaan 

peralatan.56 

Indikator-indikator mengenai penilaian prestasi kerja menurut 

Mangkunegara sebagai berikut:  

a. Kualitas kerja 

Kualitas kerja dilihat dari pemahaman tentang lingkup pekerjaan, uraian 

pekerjaan, tanggung jawab serta wewenang yang diemban.  

b. Kuantitas kerja 

                                                
54Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Kesepuluh; Jilid I; PT Indeks, 

2008), h. 322. 
55Daryanto, Administrasi Pendidikan (Cet. VI; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), h. 

151.  
56Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, h. 458.  
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Kuantitas kerja ditunjukkan melalui hasil dan kecepatan dalam 

melaksanakan pekerjaan  

c. Konsistensi pegawai 

Konsistensi dilihat dari usaha untuk selalu mengembangkan kemampuan 

dan aktualisasi diri, memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan, 

mempunyai inisiatif, kejujuran, kecerdasan dan kehati-hatian dalam bekerja.  

d. Kerjasama 

Kemampuan bekerjasama yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas. 

e. Sikap pegawai 

Perilaku terhadap organisasi/lembaga atau atasan dan juga rekan sekerja.57   

Mengadopsi dari literatur di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

mengenai penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

prestasi kerja guru dapat dilihat dari indikator berikut: 

a. Dimensi kualitas kerja 

 Kualitas guru dapat dilihat dari bagaimana guru menjalankan tugasnya 

yang meliputi kegiatan: 

1) Merencanakan pembelajaran 

Guru diwajibkan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan rencana kerja sekolah. 

2) Melaksanakan proses pembelajaran 

Proses pembelajaran yang dimaksud yakni kegiatan tatap muka guru 

dengan peserta didik di dalam kelas yang meliputi kegiatan penyampaian 

materi, penguatan pemahaman peserta didik terhadap materi serta 

melakukan refleksi terhadap materi yang diajarkan.  

                                                
57Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 67. 
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3) Melakukan penilaian hasil pembelajaran 

Menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

cara tatap muka.    

b. Dimensi kuantitas kerja 

 Kuantitas kerja ditunjukkan melalui kecepatan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

c. Dimensi konsistensi 

 Konsistensi dilihat dari usaha untuk selalu mengembangkan kemampuan 

dan aktualisasi diri, memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan,  

mempunyai inisiatif, kejujuran, kecerdasan dan kehati-hatian dalam bekerja.  

d. Dimensi kerjasama 

Kemampuan bekerjasama antar sesama rekan kerja yang ditunjukkan 

untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.  

e. Dimensi sikap 

Perilaku terhadap organisasi/lembaga atau atasan dan juga rekan sekerja.  

f. Dimensi kehadiran 

Keberadaan guru di sekolah untuk mengajar sesuai dengan waktu/jam 

mengajar yang telah ditentukan. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan uraian tentang kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir mencoba 

untuk menguraikan secara jelas terhadap asal-usul dari variabel yang diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kompetensi Leadership Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru 
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Stephen P. Robbins mencoba mengemukakan pendapat bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kelompok menuju tercapainya 

sasaran.58 Pengertian berikutnya dikemukakan oleh George R Terry sebagaimana 

yang dikutip oleh Syaiful Sagala yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

hubungan dimana seseorang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk 

bekerjasama secara suka rela dalam mengusahakan (mengerjakan) tugas-tugas 

yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan pemimpin tersebut.59 

Suatu organisasi memiliki kompleksitas, baik barang atau jasa maupun 

ide, menghadapi berbagai perubahan yang senantiasa melingkupi setiap saat, 

menghadapi berbagai karakteristik personil yang dapat mengembangkan maupun 

melemahkan. Hal ini menjadi alasan diperlukannya orang yang tampil mengatur, 

memberi pengaruh, menata, mendamaikan, memberi penyejuk, dan dapat 

menetapkan tujuan yang tepat saat anggota tersesat atau kebingungan 

menetapkan arah. Disinilah perlunya pemimpin yang melaksanakan 

kepemimpinan dengan kata lain pemimpin adalah orangnya dan kepemimpinan 

adalah kegiatannya. 

Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah bertanggung jawab atas tercapainya peran dan tanggung jawab sekolah. 

Agar fungsi kepemimpinan kepala sekolah berhasil memberdayakan segala 

sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan maka diperlukan kepala sekolah 

yang mampu menerapkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang 

efektif memiliki peran yang menentukan terhadap kelangsungan hidup sebuah 

organisasi terkhusus dalam perwujudan prestasi kerja bawahan.  

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif maka akan memberi pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan prestasi guru. Sebaliknya jika 

                                                
58Stephen Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, h. 177. 
59Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 144. 
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kepemimpinan kepala sekolah kurang efektif maka kepemimpinan kepala sekolah 

kurang signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap prestasi guru. Jadi untuk 

mengetahui apakah kepemimpinan kepala sekolah efektif atau tidak maka dapat 

diukur dari kemampuan kepala sekolah dalam melakukan  koordinasi, 

penyelesaian konflik, membangun komunikasi, memotivasi, membina guru serta 

mewujudkan kesejahteraan guru. 

2. Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru 

Menurut Kunandar, kepala sekolah sebagai manajer harus mampu 

mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal.60 Kepala 

sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial di dalam mengelola 

sumber daya yang ada di sekolah terkhusus tenaga pendidik agar mampu 

meningkatkan prestasi guru secara optimal.   

Kompetensi manajerial kepala sekolah yang tinggi maka akan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi guru. Sebaliknya jika kompetensi 

manajerial kepala sekolah rendah, maka akan berpengaruh negatif dan kurang 

signifikan terhadap prestasi guru. Maka untuk mengetahui tinggi atau rendahnya 

kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah maka dapat dilihat dari 

kemampuan kepala sekolah melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, 

meliputi: perencanaan; pengorganisasian;  pengarahan/ pengendalian; dan 

pengawasan dalam kegiatan pengelolaan tenaga pendidik yang sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 

3. Pengaruh Kompetensi Leadership dan Manajerial Kepala Sekolah 

Terhadap Prestasi Guru 

                                                
60Kunandar, Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Sukses dalam Sertifikasi Guru, h. 1. 
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Kompetensi leadership dan manajerial merupakan faktor yang 

mempengaruhi prestasi guru. Kepemimpinan yang efektif memiliki peran yang 

menentukan terhadap kelangsungan hidup sebuah organisasi terkhusus dalam 

perwujudan prestasi kerja bawahan. Sementara kompetensi manajerial kepala 

sekolah yang tinggi di dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah 

terkhusus tenaga pendidik, memiliki peran dalam meningkatkan prestasi guru 

secara optimal. 

Berdasarkan hal tersebut,  maka dapat disimpulkan sementara bahwa jika 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif maka akan memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan prestasi guru. Sebaliknya jika kepemimpinan 

kepala sekolah kurang efektif maka kepemimpinan kepala sekolah kurang 

signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap prestasi guru. Selain itu, 

kompetensi manajerial kepala sekolah yang tinggi juga akan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi guru. Sebaliknya jika kompetensi manajerial 

kepala sekolah rendah, maka akan berpengaruh negatif dan kurang signifikan 

terhadap prestasi guru. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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Variabel Bebas                      Pengaruh                     Variabel Terikat 

 Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki tiga 

variabel, yakni kompetensi leadership (X1) dan kompetensi manajerial (X2) 

sebagai variabel bebas (independent variable) dan prestasi guru (Y) sebagai 

variabel terikat (dependent variable). 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah 

dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan 

menggunakan data empirik.61 

Untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan di atas maka 

penulis mencoba untuk mengemukakan sementara yakni: 

1. Kompetensi leadership kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar dengan ketentuan yaitu Sig ≤ 

dari 0,05 = Thitung  ≥ Ttabel : maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. 

2. Kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar dengan ketentuan yaitu Sig ≤ 

dari 0,05 = Thitung  ≥ Ttabel : maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. 

3. Kompetensi leadership dan manajerial kepala sekolah secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

                                                
61M. Idrus. et al, Abustan, Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

(Makassar: Badan Penerbit UNM, 2006), h. 25. 
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Makassar dengan ketentuan yaitu Sig ≤ dari 0,05 atau Fhitung  ≥ Ftabel :  maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan 

X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto atau sering disebut 

penelitian after the fact. Penelitian Ex Post Facto merupakan penelitian dimana 

variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan 

variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, keterikatan antara 

variabel bebas maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat sudah terjadi 

secara alami dan peneliti dengan setting tersebut ingin melacak kembali jika 

dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya.1 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 30 Makassar bertempat di 

Kompleks Perumnas Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, Jalan 

Tamalanrea Raya, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245. Lokasi 

ini dipilih dengan alasan sekolah ini merupakan sekolah terbaik di Makassar dan 

lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. 

a. Profil Sekolah 

1) Nama Sekolah   : SMP Negeri 30 Makassar 

2) No. Statistik Sekolah  : 20.1.19.60.14.205 

3) Nilai Akreditasi Sekolah : A 

4) Alamat Sekolah  : Kompleks Perumnas Bumi Tamalanrea  

Permai (BTP) Makassar Kecamatan 

Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan 

5) Telp./HP/Fax  : (0411) 584725  

                                                
1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 165. 
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6) Luas Lahan  : 8.572 m2 

b. Visi dan Misi Sekolah 

 Setiap lembaga pasti mempunyai visi dan misi tersendiri, begitu juga 

dengan lembaga sekolah. Visi dan  misi disesuaikan dengan lembaga masing-

masing. Adapun visi dan misi SMP Negeri 30 Makassar, sebagai berikut: 

1) Visi Sekolah 

“PRIMA DALAM PRESTASI, SANTUN DALAM PERILAKU“ 

Indikatornya : 

a) Prima dalam pengembangan kurikulum 

b) Prima dalam proses pembelajaran 

c) Prima dalam kompetensi lulusan 

d) Prima dalam pendidik dan tenaga kependidikan 

e) Prima dalam sarana prasarana pendidikan 

f) Prima dalam manajemen/pengelolaan sekolah 

g) Prima dalam penggalangan pembiayaan pendidikan 

h) Prima dalam prestasi akademik dan non akademik 

i) Prima dalam berbudi dan berakhlaq mulia 

2) Misi Sekolah 

a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa berkembang  secara optimal,  sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

b) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah 

c) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi 

dirinya secara optimal. 
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d) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

juga etika moral sehingga menjadi kearifan dan kesatuan dalam   

bertindak. 

e) Menerapkan managemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan stake holder sekolah. 

c. Data Siswa 

 Adapun jumlah siswa di SMP Negeri 30 Makassar, rinciannya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 
Data Siswa SMP Negeri 30 Makassar 

Thn Ajaran Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel 

2015/2016 338 9 365 9 380 9 
2016/2017 369 10 333 9 345 9 
2017/2018 396 11 357 10 332 9 

d. Pendidik 

1) Kepala Sekolah 
Tabel 3.2 

Pimpinan SMP Negeri 30 Makassar 

No Jabatan Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Masa 
Kerja 

1 Kepala Sekolah Hijriah Enang, S.Pd., M.Pd.  P 50 26 
2 Wakasek Abd. Azis, S.Pd., M.M. L  48 21 

2) Guru 

 Adapun jumlah guru di SMP Negeri 30 Makassar yaitu sebanyak 

67 orang dengan rincian (terlampir). 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Positivisme secara 

etimogi berasal dari kata positivise, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai 

suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realita. 

Ini berarti, apa yang disebut positif bertentangan dengan apa yang hanya ada di 
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angan-angan atau terdiri dari apa yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi 

kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Berangkat dari sudut pandang 

etimologi tersebut, maka pendekatan positivisme merupakan suatu paham yang 

dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang 

benar-benar terjadi.2 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah pendekatan positivisme digunakan 

untuk mengungkapkan kebenaran yang bersumber dari objek penelitian yaitu 

berkaitan dengan pengaruh kompetensi leadership dan manajerial kepala sekolah 

terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. Penelitian ini dikaji secara 

kuantitatif, yakni dengan memaksimalkan obyektifitas desain penelitian dengan 

menggunakan angka-angka, pengolahan data statistik, struktur dan percobaan 

terkontrol.3 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang  

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4Adapun  yang  menjadi  populasi  

dalam  penelitian  ini adalah seluruh guru di SMP Negeri 30 Makassar sejumlah 

67 orang dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Populasi 

No Status Guru Jumlah 
1 Guru PNS 54 
2 Guru Tidak Tetap 13 

Jumlah 67 

                                                
2Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 20. 
3Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 53. 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D 

(Cet. IV; Bandung: Rineka Cipta, 2008), h. 297. 
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2. Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.5 Teknik sampel yang digunakan adalah 

probability sampling dengan teknik simple random sampling. Penentuan teknik 

sampel tersebut dengan pertimbangan populasi memiliki karakteristik yang 

homogen dari segi kemampuan jika ditinjau dari variabel penelitian. 

Random sampel yang dimaksud adalah pengambilan sampel secara acak 

tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi 

memiliki peluang yang sama yang diketahui untuk terpilih sebagai subjek. 

Jumlah sampel tersebut selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan 

pendidikan, usia dan jenis kelamin.6 

Menentukan jumlah sampel, peneliti merujuk pada tabel yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga 

dengan populasi yang berjumlah 67 orang, maka diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 57 orang.7  

Jika dihitung dengan rumus, maka penjabarannya sebagai berikut: 

𝑛 =
N

N (d)2 + 1
 

Dimana: 

n : sampel  

N : populasi 

d : derajat kebebasan 

   misal: 0,1; 0,05 atau 0,01 

Hasilnya: 

                                                
5Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2002), h. 56. 
6Juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 151. 
7Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 118. 
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𝑛 =
N

N (d)2 + 1
 

𝑛 =
67

67 (0,05)2 + 1
 

𝑛 =
67

0,1675 + 1
 

𝑛 =
67

1,1675
 

n = 57 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mempergunakan 

instrumen-instrumen yaitu pengisian angket dan dokumentasi. Pengumpulan data 

dilakukan secara langsung.  

Angket digunakan untuk mengumpulkan data-data dari kompetensi 

leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah begitupun dengan prestasi 

guru. Data yang diperoleh dari pengisian angket ini merupakan data primer. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pelengkap untuk 

menguatkan informasi yang telah didapatkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan 

bertujuan, maka pengumpulan data penelitian sangat penting guna menjelaskan 

fenomena yang sedang diteliti atau menggambarkan variabel yang diteliti. 

Untuk menggambarkan data yang bertalian atau relevan dengan variabel-

variabel penelitian ini, maka digunakan beberapa instrumen. Beberapa dokumen 

yang relevan dan bertalian dengan penelitian ini juga diteliti pada saat 

pengumpulan data, yakni dilakukan angket dan format dokumentasi. Bentuk-

bentuk instrumen penelitian tersebut digunakan karena pertimbangan praktis 
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bahwa kemungkinan hasilnya akan lebih valid dan reliabilitas. Untuk mengetahui 

lebih jelas, penulis akan menguraikan secara sederhana bentuk-bentuk instrumen 

yang akan digunakan. Berikut uraian penulis. 

1. Angket (Questionnaire) 

 Angket ini berisi pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada seluruh 

responden untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi leadership kepala 

sekolah, kompetensi manajerial kepala sekolah dan prestasi guru di SMP Negeri 

30 Makassar. 

 Adapun angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket 

yang berisi pernyataan yang disertai dengan jumlah alternatif jawaban yang sudah 

disediakan. Adapun kisi-kisi instrumennya sebagai berikut: 

a. Angket kompetensi leadership kepala sekolah 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

No Indikator Sub Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Karakteristik 

kepemimpinan  

 Kematangan spiritual 

 Kematangan sosial 

 Menunjukkan keteladanan 

 Memiliki kejujuran 

1,2 

3,4,5,6,7 

8,9 

10,11 

2 

5 

2 

2 

2 Kepemimpinan 

efektif 

 Melakukan koordinasi 

 Penyelesaian konflik 

 Membangun komunikasi 

 Memotivasi 

 Pembinaan  

 Mewujudkan kesejahteraan 

12,13 

14,15,16,17 

18,19,20 

21,22,23 

24,25,26 

27,28,29 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

 

 



64 
 

b. Angket kompetensi manajerial kepala sekolah 

Tabel 3.5 
Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

No Indikator Sub Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Perencanaan  Mengidentifikasi karakteristik tenaga 

pendidik yang efektif 

 Merencanakan tenaga pendidik 

sekolah 

1,2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 Pengorganisasian   Merekrut, menyeleksi dan 

menempatkan tenaga pendidik baru 

 Mengembangkan tenaga professional 

tenaga pendidik 

 Memanfaatkan tenaga pendidik 

 Melaksanakan sistem pembinaan karir 

 Menyusun uraian jabatan tenaga 

pendidik 

4,5,6 

 

7,8,9,10 

 

11,12 

13,14,15 

16 

3 

 

4 

 

2 

3 

1 

3 Pengarahan   Mengemban sistem reward dan 

punishment 

 Memotivasi tenaga pendidik 

 Membina hubungan kerja yang 

harmonis 

 Memiliki empati dan simpati terhadap 

tenaga pendidik 

17,18 

 

19,20 

21,22 

 

23,24 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 Pengawasan   Menilai kinerja tenaga pendidik 

 Memelihara dokumentasi personel 

sekolah 

 Mengelola konflik dengan baik 

25,26 

27 

 

28,29 

2 

1 

 

2 
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c. Angket prestasi guru 
Tabel 3.6 

Kisi-kisi Instrumen Prestasi Guru 

No Indikator Sub Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Kualitas kerja  Merencanakan pembelajaran 

 Melaksanakan proses pembelajaran 

 Melakukan penilaian hasil 

pembelajaran 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9,10,11 

3 

3 

5 

2 Kuantitas kerja  Kecepatan dalam melaksanakan 

pekerjaan 

12,13 2 

3 Konsistensi   Selalu mengembangkan kemampuan 

dan aktualisasi diri 

 Memahami dan mengikuti instruksi 

 Mempunyai inisiatif 

 Memiliki kejujuran 

 Memiliki kecerdasan dan hati-hati 

dalam bekerja 

14,15 

 

16 

17,18 

19,20 

21,22,23 

2 

 

1 

2 

2 

3 

4 Kerjasama   Kerjasama antar sesama rekan kerja 24,25 2 

5 Sikap   Perilaku terhadap organisasi/lembaga, 

atasan dan rekan kerja 

26,27 2 

6 Kehadiran   Keberadaan guru di sekolah 28,29 2 

2. Format Catatan Dokumentasi 

 Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah untuk mengumpulkan sumber-

sumber non insan (bukan manusia). Dalam hal ini dokumen yang digunakan 

adalah sumber data, karena dokumen tersebut dapat dimanfaatkan dalam 

membuktikan, meramalkan dan menafsirkan suatu peristiwa. Adapun dokumen 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang diambil oleh peneliti 
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dari kantor Tata Usaha di SMP Negeri 30 Makassar dan digunakan sebagai 

pelengkap, seperti jumlah guru, visi dan misi sekolah dan informasi lainnya yang 

langsung disalin oleh peneliti.  

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum digunakan, instrumen harus memenuhi persyaratan validitas dan 

reliabilitas (handal). Instrumen yang valid berarti instrumen mampu mengukur 

tentang apa yang diukur, misalnya seseorang ingin mengukur berat badannya 

dengan menggunakan timbangan, maka alat tersebut dikatakan valid. Meteran 

adalah alat yang valid untuk mengukur panjang, tetapi tidak valid digunakan 

untuk mengukur berat badan. Instrumen yang memenuhi persyaratan reliabilitas 

(handal), berarti instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun 

instrumen tersebut digunakan mengukur berkali-kali. 

Selain memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, instrumen 

hendaknya memenuhi persyaratan kepraktisan. Artinya instrumen tersebut praktis 

untuk dilaksanakan, ringkas, mudah dimengerti, dan hemat biaya. 

1. Uji Validitas 

 Menurut Suharsimi Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.8 

 Arikunto menjelaskan bahwa terdapat dua macam validitas, yaitu validitas 

logis dan validitas empiris. Validitas logis adalah validitas yang diperoleh dengan 

hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu 

tingkat validitas yang dikehendaki. Validitas empiris merupakan validitas yang 

                                                
8Suharsimi Arikunto,  Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 136.  
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diperoleh dengan jalan mencoba instrumen pada responden penelitian. Pengujian 

validitas logis instrumen dilakukan dengan mengkonsultasikan butir-butir 

instrumen yang telah disusun kepada para ahli (judgment expert) dan dosen 

pembimbing. Untuk pengujian validitas empiris dilakukan dengan mencobakan 

instrumen pada sampel.9  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas diartikan dengan keajegan bila mana tes tersebut diujikan 

berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil tes pertama dengan tes 

berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. Disamping itu 

dapat diketahui dengan jalan menggunakan dobel tes, artinya disusun dua buah tes 

yang paralel, kemudian keduanya diujikan dan hasilnya dikorelasikan. Untuk 

menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha Conbrach. 

Adapun kategori untuk mengetahui tingkat reliabilitas sebuah instrument 

sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00   : Sangat Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : Cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : Sangat rendah10 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus 

Alpa Cronbach melalui program SPSS ver. 16, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 
 

                                                
9Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 211.  
10Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula  

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 98. 
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Tabel 3.7 
Uji Reliabilitas Instrumen  

No Instrumen Nilai Koefisien Reliabilitas 

1 Leadership 0,710 

2 Manajerial 0,879 

3 Prestasi Guru 0,837 

a. Angket Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

 Tabel di atas, menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen kompetensi 

leadership adalah 0,710 dan nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. 

b. Angket Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

 Tabel di atas, menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen kompetensi 

manajerial adalah 0,879 dan nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. 

c. Angket Prestasi Guru  

 Tabel di atas, menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen prestasi guru 

adalah 0,837 dan nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengelolaan data dalam penulisan ini, penulis melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari hasil 

angket untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap 

ataukah perlu ada pembetulan. 

b. Coding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden 

dengan memberikan kode/symbol. 

c. Scoring, yaitu tahap pemberian skor terhadap butir-butir pernyataan yang 

terdapat dalam pengumpulan data berupa angket. Setiap pertanyaan pada 

angket yang mengungkap kompetensi leadership dan manajerial kepala 
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sekolah serta prestasi guru yang dibagikan kepada seluruh responden terdiri 

dari 4  jawaban dengan scoring sebagai berikut:  

Tabel 3.8 
Skala Instrumen 

Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak pernah (TP) 1 

Keterangan : 

Selalu : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang berturut-turut. 

Sering : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang tidak teratur. 

Kadang-kadang : ada kalanya/ sekali-kali. 

Tidak pernah : belum sekalipun dilakukan. 

d. Tabulasi, kegiatan melakukan pengolahan data kedalam bentuk tabel dengan 

memproses hitung dan frekuensi dari masing-masing kategori, baik secara 

manual maupun dengan bantuan computer.11 

2. Teknik Analisis Data  

Analisa data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar atau proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada 

tema dan hipotesis itu. 

 Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Data yang terkumpul dikategorikan dan dipilah-pilah menurut jenis datanya 

                                                
11Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 135. 
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b. Melakukan seleksi terhadap data mana yang dianggap data inti yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan dan mana yang hanya merupakan data 

pendukung 

c. Menelaah, mengkaji dan mempelajari lebih dalam data tersebut kemudian 

melakukan interpretasi data untuk mencari solusi dalam permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. 

Untuk menganalisa setiap variabel terlebih dahulu dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif.12 Selanjutnya data dianalisa dengan 

menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear 

berganda. Penggunaan regresi linear sederhana ini untuk menjawab rumusan 

masalah yaitu pengaruh masing-masing kompetensi leadership dan kompetensi 

manajerial terhadap prestasi guru sedangkan penggunaan regresi linear berganda 

untuk menjawab rumusan masalah yaitu pengaruh kompetensi leadership dan 

manajerial kepala sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi guru. 

a. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan data hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

pengolahan data menurut sifat kuantitatif  sebuah data. 

 Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk teknik 

analisis data kuantitatif digunakan bantuan statistik deskriptif dengan tujuan untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Untuk keperluan tersebut digunakan sebagai berikut: 

1) Tabulasi frekuensi 

Langkah-langkahnya sebagai berikut:13 

                                                
12Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 29. 

13Nana Sudjada, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2005), h. 70. 
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a) Rentang (RT) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 
 

 

b) Banyak kelas interval 

Banyak kelas interval = 1 + (3,3) log n 

c) Panjang kelas interval 

 

 

2) Mean 

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

dengan nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

Χ = 
x

N
 

Keterangan: 

  X  = Mean 

    X  = Frekuensi 

    N  = Banyaknya data.14 

3) Membuat tabel persentase 

 

 P = 
𝐹

𝑁
 x 100% 

Keterangan: P = Angka persentase 

     F = Frekuensi 

     N = Jumlah Individu15 

                                                
14Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: PT. Alfabeta, 2003), h. 43. 
15Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 43. 

RT = NT - NR 

𝑝 =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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4) Menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan menggunakan 

rumus : 

SD = √
∑ 2𝑓𝑥

𝑁
 

Dengan: 

𝑆𝐷 = Standar deviasi 

𝑓   = Frekuensi untuk variabel  

𝑋  = Nilai Tengah Interval 

𝑁  = Jumlah populasi16 

5) Mengkategorisasikan skor responden 

b. Analisis Inferensial 

Statistik inferensial dalam hal ini digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian dengan rancangan uji hipotesis dengan menggunakan taraf signifikansi 

5 % atau taraf kepercayaan 95 % dengan melakukan pengujian satu atau dua arah 

yang diajukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Kompetensi 

Leadership dan Manajerial Kepala Sekolah terhadap Prestasi Guru di SMP 

Negeri 30 Makassar. Penulis menggunakan regresi linear sederhana dan regresi 

linear ganda. 

1) Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan analisis regresi linear sebagai model analisis harus memenuhi 

beberapa asumsi dasar (asumsi klasik).  

a) Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan f 

diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Cara untuk 

                                                
16Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 144. 
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mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode Chi-Kuadrat (Kolmogorov-Smirnov). 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.17 

2) Analisis Regresi Linear Sederhana 

Adapun rumus dari regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Y = α + bX 

Dimana:  

Y =  Subyek dalam variable dependen yang diprediksikan 

X =  Subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

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

b =  Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka  

peningkatan ataupun penurunan variable dependen yang 

didasarkan pada perubahan variable independen.18 

Dimana harga α dan b dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 
 

α=
(∑ 𝒀𝒊)(∑ 𝑿𝒊𝟐) – (∑ 𝑿𝒊)(∑ 𝑿𝒊𝒀𝒊)

𝒏 ∑ 𝑿𝒊
𝟐−(∑ 𝑿𝒊)𝟐

 

b=
𝒏 ∑ 𝑿𝒊𝒀𝒊−(∑ 𝑿𝒊)(∑ 𝒀𝒊)

𝒏 ∑ 𝑿𝒊𝟐−(∑ 𝑿𝒊)𝟐
 

3) Analisis Regresi Linear Berganda 

Adapun rumus regresi linear berganda menurut Imam Ghozali sebagai 

berikut: 

                                                
17Algifari, Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2000), h. 83. 
18Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Cet XVIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 261. 
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Y = α + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y  = variabel terikat (prestasi guru) 

α   = konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi linear berganda 

X1, X2 = variabel bebas (leadership dan manajerial) 

e   = error terms / variabel terganggu19 

4) Uji Hipotesis 

a) Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial atau uji t diperlukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari 

variabel X terhadap Y dengan membandingkan sebagai berikut: 

(1) Jika Sig ≥ dari 0,05 = Thitung  ≤ Ttabel : Maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. 

(2) Jika Sig ≤ dari 0,05 = Thitung  ≥ Ttabel : Maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap Y. 

b) Uji simultan / secara bersama-sama. 

Uji simultan ini untuk mencari signifikansi pengaruh kedua variabel X 

secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dengan rumus20: 

 

𝐹 =
R2(𝑛 − 𝑚 − 1)

𝑚(1 − 𝑅)2  

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria sebagai berikut: 

                                                
19Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Program SPSS (Semarang: 

UNDIP, 2005), h. 53. 
20Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, h. 257. 
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(1) Jika Sig ≤ dari 0,05 atau Fhitung  ≥ Ftabel :  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti terdapat pengaruh signifikan variabel X1 dan X2 secara 

bersama-sama terhadap variabel Y. 

(2) Jika Sig ≥ dari 0,05 atau Fhitung ≤ Ftabel : berarti tidak terdapat pengaruh 

variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y.21 

c) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi 

yang diberikan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Identifikasi 

determinan (R2) berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel, maka harus 

dicari koefisien determinan (R2), koefisien determinan menunjukkan besarnya 

kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), semakin besar nilai 

koefisien determinan, maka semakin baik kemampuan variabel terikat (Y). 

Jika determinan (R2) semakin besar (mendekati satu) maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh yang signifikan dari variabel bebas serta variabel 

terikat semakin besar. Sebaliknya jika determinan (R2) semakin kecil (mendekati 

0), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh signifikan dari variabel bebas (X) serta 

variabel terikat (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak 

kuat untuk menerangkan variabel bebas yaitu kompetensi leadership (X1) dan 

kompetensi manajerial (X2) terhadap prestasi guru (Y).   

 

 

 

                                                
21Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, h. 215. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kompetensi Leadership Kepala Sekolah di SMP Negeri 30 Makassar  

 Perhitungan dilakukan pada mean dan standar deviasi dengan langkah-langkah 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Mencari banyaknya nilai (range) 

Untuk menentukan range, menggunakan rumus: R= H-L 

Dimana: 

R = range (jarak pengukuran) 

H = highest score (angka tertinggi) = 114 

L = lowest score (angka terendah) = 90 

Sehingga:  

R = 114 – 90 = 24 

b. Mencari banyaknya kelas 

K = 1 + 3,3 log N 

    = 1 + 3,3 log 57 

    = 1 + 3,3 . 1,7556 

    = 1 + 5,79348 

    = 6,79348 = 7 

c. Mencari panjang kelas interval (P) 

P = 
range (R)

jumlah kelas (K)
 

   = 
24

7
 

  = 3,428 = 3 
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d. Membuat tabel distribusi frekuensi skor kompetensi leadership kepala sekolah 

      Tabel 4.1 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden 

Interval Frekuensi 
114 – 116 1 
111 – 113 3 
108 – 110 1 
105 – 107 4 
102 – 104 12 
99 – 101 10 
96 – 98 11 
93 – 95 10 
90 – 92 5 
Jumlah 57 

e. Menghitung nilai rata-rata mean 

 Untuk menghitung nilai rata-rata (mean) dengan mudah terlebih dahulu 

membuat tabel penolong sebagaimana perhitungan berikut ini: 

Tabel 4.2 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval F X f.x 
114 – 116 1 115 115 
111 – 113 3 112 336 
108 – 110 1 109 109 
105 – 107 4 106 424 
102 – 104 12 103 1236 
99 – 101 10 100 1000 
96 – 98 11 97 1067 
93 – 95 10 94 940 
90 – 92 5 91 455 
Jumlah 57 - 5682 

 

P = 
∑ fx

N
 

   = 
5682

57
 

   = 99,68 
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f. Menghitung standar deviasi 

Tabel 4.3 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Standar Deviasi 

Interval F X f.x X X2 f.X2 

114 – 116 1 115 115 15 225 225 

111 – 113 3 112 336 12 144 432 

108 – 110 1 109 109 9 81 81 

105 – 107 4 106 424 6 36 144 

102 – 104 12 103 1236 3 9 108 

99 – 101 10 100 1000 0 0 0 

96 – 98 11 97 1067 -3 9 99 

93 – 95 10 94 940 -6 36 360 

90 – 92 5 91 455 -9 81 405 

Jumlah 57 - 5682  -  - 1854 

SD = √
∑ 2𝑓𝑥

𝑁
 

      = √
1.854

57
 

     = √32,52632 

      = 5,7 

g. Kategori Skor Responden 

Tabel 4.4 
Kategorisasi Variabel Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

No Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
1 90 – 96 18 31 % Rendah 

2 97 – 103 26 46 % Sedang 

3 104 – 110 9 16 % Tinggi 

4 111 – 117  4 7 % Sangat Tinggi 

Jumlah 57 100 %  

 Sumber data: Analisis hasil angket kompetensi leadership 

 Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kompetensi leadership kepala 

sekolah SMP Negeri 30 Makassar berada pada tingkat kategori sedang. Hal tersebut 

berdasarkan hasil analisis penilaian dari para guru dari 57 guru yang diberi angket, 
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sebanyak 18 orang atau 31% guru menilai bahwa kompetensi leadership kepala sekolah 

berada pada kategori rendah, 26 orang atau 46% menilai bahwa kompetensi leadership 

kepala sekolah berada pada kategori sedang, 9 orang atau 16% menilai bahwa 

kompetensi leadership kepala sekolah berada pada kategori tinggi  dan 4 orang atau 7% 

menilai bahwa kompetensi leadership kepala sekolah berada pada kategori sangat 

tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi leadership kepala 

sekolah termasuk dalam kategori sedang. 

 Jika digambarkan dengan diagram, akan seperti di bawah ini: 
 

Gambar 4.1 
Diagram Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

 

 Diagram di atas menunjukkan penilaian guru tentang kompetensi leadership 

kepala sekolah SMP Negeri 30 Makassar berdasarkan dari hasil angket yang telah 

diolah. 

2. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah di SMP Negeri 30 Makassar 

 Perhitungan dilakukan pada mean dan standar deviasi dengan langkah-langkah 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Mencari banyaknya nilai (range) 

Untuk menentukan range, menggunakan rumus: R= H-L 

31%

46%

16%
7%

Kompetensi Leadership Kepala Sekolah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi
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Dimana: 

R = range (jarak pengukuran) 

H = highest score (angka tertinggi) = 114 

L = lowest score (angka terendah) = 75 

Sehingga:  

R = 114 – 75 = 39 

b. Mencari banyaknya kelas 

K = 1 + 3,3 log N 

    = 1 + 3,3 log 57 

    = 1 + 3,3 . 1,7556 

    = 1 + 5,79348 

    = 6,79348 = 7 

c. Mencari panjang kelas interval (P) 

P = 
range (R)

jumlah kelas (K)
 

   = 
39

7
 

  = 5,571 = 6 

d. Membuat tabel distribusi frekuensi skor kompetensi manajerial kepala sekolah 

    Tabel 4.5 
        Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden 

Interval Frekuensi 
111 – 116 4 
105 – 110 14 
99 – 104 17 
93 – 98 7 
87 – 92 9 
81 – 86 3 
75 – 80 3 
Jumlah 57 
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e. Menghitung nilai rata-rata mean 

 Untuk menghitung nilai rata-rata (mean) dengan mudah terlebih dahulu 

membuat tabel penolong sebagaimana perhitungan berikut ini: 

Tabel 4.6 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval F X f.x 
111 – 116 4 113.5 454 
105 – 110 14 107.5 1505 
99 – 104 17 101.5 1725.5 
93 – 98 7 95.5 668.5 
87 – 92 9 89.5 805.5 
81 – 86 3 83.5 250.5 
75 – 80 3 77.5 232.5 
Jumlah 57 - 5641.5 

P = 
∑ fx

N
 

   = 
5641,5

57
 

   = 98,97  

f. Menghitung standar deviasi 

Tabel 4.7 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Standar Deviasi 

Interval F X f.x X X2 f.X2 

111 - 116 4 113.5 454 14.5 210.25 841 

105 - 110 14 107.5 1505 8.5 72.25 1011.5 

99 - 104 17 101.5 1725.5 2.5 6.25 106.25 

93 - 98 7 95.5 668.5 -3.5 12.25 85.75 

87 - 92 9 89.5 805.5 -9.5 90.25 812.25 

81 - 86 3 83.5 250.5 -15.5 240.25 720.75 

75 - 80 3 77.5 232.5 -21.5 462.25 1386.75 

Jumlah 57 - 5641.5 - - 4964.25 
 

SD = √
∑ 2𝑓𝑥

𝑁
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      = √
4.964,25

57
 

     = √87,0921053 

      = 9,33 

g. Kategori Skor Responden 

Tabel 4.8 
Kategorisasi Variabel Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

No Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
1 75 – 84  6 11% Rendah 
2 85 – 94  12 21% Sedang 
3 95 – 104  20 35% Tinggi 
4 105 – 114   19 33% Sangat Tinggi 

Jumlah 57 100 %  

     Sumber data: Analisis hasil angket kompetensi manajerial 

 Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kompetensi manajerial kepala 

sekolah SMP Negeri 30 Makassar berada pada tingkat kategori tinggi. Hal tersebut 

berdasarkan hasil analisis penilaian dari para guru dari 57 guru yang diberi angket, 6 

diantaranya atau 11% guru menilai bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah 

berada pada kategori rendah, 12 diantaranya atau 21% guru menilai bahwa kompetensi 

manajerial kepala sekolah berada pada kategori sedang, 20 diantaranya atau  35% 

menilai bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berada pada kategori tinggi dan 

19 diantaranya atau 33% guru menilai bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah 

berada pada kategori sangat tinggi. 

 Jika digambarkan dengan diagram, akan seperti di bawah ini: 
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Gambar 4.2 
Diagram Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

 

 Diagram di atas menunjukkan penilaian guru tentang kompetensi manajerial 

kepala sekolah SMP Negeri 30 Makassar berdasarkan dari hasil angket yang telah 

diolah. 

3. Deskripsi Prestasi Guru di SMP Negeri 30 Makassar 

 Perhitungan dilakukan pada mean dan standar deviasi dengan langkah-langkah 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Mencari banyaknya nilai (range) 

Untuk menentukan range, menggunakan rumus: R= H-L 

Dimana: 

R = range (jarak pengukuran) 

H = highest score (angka tertinggi) = 116 

L = lowest score (angka terendah) = 76 

Sehingga:  

R = 116 – 76 = 40 

b. Mencari banyaknya kelas 

K = 1 + 3,3 log N 

11%

21%

35%

33%

Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi
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    = 1 + 3,3 log 57 

    = 1 + 3,3 . 1,7556 

    = 1 + 5,79348 

    = 6,79348 = 7 

c. Mencari panjang kelas interval (P) 

P = 
range (R)

jumlah kelas (K)
 

   = 
40

7
 

  = 5,71  

  = 6 

d. Membuat tabel distribusi frekuensi prestasi guru 

    Tabel 4.9 
        Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden 

Interval F 
112 – 117 8 
106 – 111 14 
100 – 105 25 

94 – 99 7 
88 – 93 2 
82 – 87 0 
76 – 81 1 
Jumlah 57 

 
e. Menghitung nilai rata-rata mean 

 Untuk menghitung nilai rata-rata (mean) dengan mudah terlebih dahulu 

membuat tabel penolong sebagaimana perhitungan berikut ini: 
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Tabel 4.10 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval F X f.x 
112 - 117 8 114.5 916 
106 - 111 14 108.5 1519 
100 - 105 25 102.5 2562.5 

94 - 99 7 96.5 675.5 
88 - 93 2 90.5 181 
82 - 87 0 84.5 0 
76 - 81 1 78.5 78.5 
Jumlah 57 675.5 5932.5 

 

P = 
∑ fx

N
 

   = 
5932,5

57
 

   = 104,07 

f. Menghitung standar deviasi 

Tabel 4.11 
Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Standar Deviasi 

Interval F X f.x X X2 f.X2 

112 – 117 8 114.5 916 10.5 110.25 882 

106 – 111 14 108.5 1519 4.5 20.25 283.5 

100 – 105 25 102.5 2562.5 -1.5 2.25 56.25 

94 – 99 7 96.5 675.5 -7.5 56.25 393.75 

88 – 93 2 90.5 181 -13.5 182.25 364.5 

82 – 87 0 84.5 0 -19.5 380.25 0 

76 – 81 1 78.5 78.5 -25.5 650.25 650.25 

Jumlah 57 
 

5932.5 
  

2630.25 
 

SD = √
∑ 2𝑓𝑥

𝑁
 

      = √
2630,25

57
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     = √46.14473684210526 

      = 6,79 

g. Kategori Skor Responden 

Tabel 4.12 
Kategorisasi Variabel Prestasi Guru 

No Interval Frekuensi Persentase Keterangan 
1 76 – 86  1 2% Rendah 

2 87 – 97  2 3% Sedang 

3 98 – 108  37 65% Tinggi 

4 109 – 119  17 30% Sangat Tinggi 

Jumlah 57 100 %  

     Sumber data: Analisis hasil angket prestasi guru 

 Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa prestasi guru SMP Negeri 30 

Makassar berada pada kategori tinggi. Hal tersebut berdasarkan analisis hasil angket 

yang telah disebar, 1 diantaranya atau 2% berada pada kategori rendah, 2 diantaranya 

atau 3% berada pada kategori sedang, 37 diantaranya atau 65% berada pada kategori 

tinggi dan 17 diantaranya atau 30% berada pada kategori sangat tinggi. 

 Jika digambarkan dengan diagram, akan seperti di bawah ini: 

Gambar 4.3 
Diagram Prestasi Guru 
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 Jika melihat bagan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

guru di SMP Negeri 30 Makassar berada pada kategori tinggi. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berasal dari 

populasi yang terdistribusi dengan menggunakan metode Chi-Kuadrat (Kolmogorov-

Smirnov). Pengujian normalitas dihitung dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistic versi 16.0 for Windows dengan analisis Chi-Kuadrat (Kolmogorov-Smirnov) 

pada taraf signifikansi α = 0,05. 

 Adapun kriteria untuk mengetahui normal tidaknya suatu data adalah jika nilai 

sig. > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal dan jika nilai sig. < 0,05, maka data 

tersebut tidak berdistribusi normal. 

 Adapun hasil uji normalitas sebagai berikut: 
 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

Taraf Signifikan Signifikan Variabel Keterangan 

0,05 0,734 Normal 

 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil uji normalitas adalah 0,734. Dengan 

demikian, hasil uji normalitas yaitu 0,734 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa data yang 

diteliti berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara variabel bebas. Adapun kriteria untuk mengetahui yaitu jika nilai toleransi > 0,1 

atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi korelasi, namun jika nilai toleransi < 0,1 atau 

nilai VIF > 10, maka terjadi korelasi. 
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 Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas, maka 

dapat kita lihat berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di bawah ini: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Leadership 0,684 1,463 Tidak terjadi multikolinearitas 

Manajerial 0,684 1,463 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diperoleh nilai tolerance sebesar 

0,684 dan nilai VIF sebesar 1,463. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,684 > 

0,1 dan nilai VIF 1,463 < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

korelasi antara setiap variabel bebas (independen).    

4. Pengaruh Kompetensi Leadership Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru 

 Dalam penelitian kompetensi leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru 

di SMP Negeri 30 Makassar digunakan statistic inferensial untuk menguji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi 

leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru. Pengolahan data digunakan untuk 

melihat besar kecilnya kontribusi variabel kompetensi leadership terhadap variabel 

pretasi guru. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi leadership kepala 

sekolah terhadap prestasi guru dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi 

linear sederhana yang menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 
Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Leadership Kepala Sekolah 

terhadap Prestasi Guru 

Persamaan α 

(constant) 

Koefisien 

Regresi 

thit ttab Nilai Sig Taraf Sig 

X1 – Y 69,385 0,349 2,206 2,004 0,032 0,05 
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 Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi variabel Y terhadap 

variabel X1 adalah Y = 69,385 + 0,349 X1. Persamaan regresi tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa nilai konsisten variabel prestasi guru sebesar 69,385 yang 

menandakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompetensi leadership kepala sekolah, 

maka prestasi guru bertambah sebesar 0,349. Koefisien regresi tersebut bernilai positif 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh kompetensi leadership kepala sekolah 

terhadap prestasi guru adalah positif. 

 Selanjutnya pengambilan keputusan dalam uji regresi variabel kompetensi 

leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru. Berdasarkan tabel tersebut nilai Sig 

adalah 0,032, adapun pengambilan keputusan apabila nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima 

dan jika Sig > 0,05 maka Ho diterima. Pengujian signifikansi diperoleh nilai Sig adalah 

0,032 sedangkan taraf yang diambil sebesar 0,05. Maka diperoleh hasil bahwa nilai 

signifikan 0,032 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

Makassar. Cara lain untuk mengambil keputusan yaitu dapat dilihat dengan uji-t. 

Kriteria pengujiannya jika thitung < ttabel, maka Ho diterima namun jika thitung > ttabel, maka 

Ha diterima. Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai thitung = 2,206 > 2,004, maka 

Ha diterima sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kompetensi 

leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

Tabel 4.16 
Koefisien Determinasi Kompetensi Leadership Kepala Sekolah terhadap Prestasi 

Guru 
Variabel Nilai R Nilai R Square 

Leadership 0,285 0,081 

 

 Berdasarkan tabel di atas, besarnya korelasi/hubungan variabel kompetensi 

leadership terhadap variabel prestasi guru nilai R-nya sebesar 0,285 dan besarnya 

determinasi variabel kompetensi leadership terhadap variabel prestasi guru R 
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Squarenya sebesar 0,081 hal ini berarti bahwa prestasi guru dipengaruhi oleh 

kompetensi leadership kepala sekolah sebesar 8,1 % sedangkan sisanya 91,9 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

5. Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru 

 Dalam penelitian kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru 

di SMP Negeri 30 Makassar digunakan statistic inferensial untuk menguji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru. Pengolahan data digunakan untuk 

melihat besar kecilnya kontribusi variabel kompetensi manajerial terhadap variabel 

pretasi guru. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi manajerial kepala 

sekolah terhadap prestasi guru dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi 

linear sederhana yang menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 
Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

terhadap Prestasi Guru 

Persamaan α 

(constant) 

Koefisien 

Regresi 

thit ttab Nilai Sig Taraf Sig 

X2 – Y 69,807 0,347 3,848 2,004 0,000 0,05 

 Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh persamaan regresi Y atas X adalah Y 

= 69,807 + 0,347X2. Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai 

konsisten variabel prestasi guru sebesar 69,807 dan koefisien regresi X2 sebesar 0,347 

yang menandakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompetensi manajerial kepala 

sekolah maka nilai prestasi guru bertambah sebesar 0,347. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh kompetensi manajerial 

terhadap prestasi guru adalah positif. 
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 Selanjutnya pengambilan keputusan dalam uji regresi variabel kompetensi 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru. Berdasarkan tabel tersebut nilai Sig 

adalah 0,000, adapun pengambilan keputusan apabila nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima 

dan jika Sig > 0,05 maka Ho diterima. Pengujian signifikansi diperoleh nilai Sig adalah 

0,000 sedangkan taraf yang diambil sebesar 0,05. Maka diperoleh hasil bahwa nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

Makassar. Cara lain untuk mengambil keputusan yaitu dapat dilihat dengan uji-t. 

Kriteria pengujiannya jika thitung < ttabel, maka Ho diterima namun jika thitung > ttabel, maka 

Ha diterima. Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai thitung = 3,848 > 2,004, maka 

Ha diterima sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kompetensi 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

Tabel 4.18 
Koefisien Determinasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Prestasi 

Guru 
Variabel Nilai R Nilai R Square 

Manajerial 0,461 0,212 

 

 Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan besarnya korelasi/hubungan variabel 

kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru dengan nilai R sebesar 

0,461 dan besarnya determinasi atau R Square sebesar 0,212 yang berarti prestasi guru 

dipengaruhi oleh kompetensi manajerial kepala sekolah sebesar 21,2 % sedangkan 

sisanya 78,8 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

6. Pengaruh Kompetensi Leadership dan Manajerial Kepala Sekolah Secara 

Bersama-sama Terhadap Prestasi Guru 

 Pada pembahasan ini akan dibahas pengaruh kompetensi leadership dan 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. Dalam 

penelitian pengaruh kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah 
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terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar digunakan statistic inferensial untuk 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

prestasi guru. Pengolahan data digunakan untuk melihat besar kecilnya kontribusi 

variabel kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

variabel prestasi guru. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi 

leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang menggunakan 

aplikasi SPSS 16.0. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Kompetensi Leadership dan Manajerial 

Kepala Sekolah terhadap Prestasi Guru 

Variabel α 

(constant) 

Koefisien 

Regresi 

Fhit Ftab Nilai Sig Taraf Sig 

 X1 
66,755 

0,047 
7,313 3,16 0,002 0,05 

X2 0,331 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien regresi 

variabel kompetensi leadership sebesar 0,047 dan koefisien regresi untuk variabel 

kompetensi manajerial sebesar 0,331 dan diperoleh nilai konstanta sebesar 66,755. 

Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh persamaan regresi Y atas X1 dan X2 adalah 

Y = 66,755 + 0,047X1 + 0,331X2.  

 Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah 

pengaruh kompetensi leadership dan manajerial terhadap prestasi guru adalah positif. 

Nilai koefisien regresi kompetensi leadership kepala sekolah bernilai 0,047 yang 

menandakan bahwa setiap peningkatan 1% dari kompetensi leadership maka prestasi 

guru juga akan meningkat sebesar 0,047, sebaliknya jika kompetensi leadership 

menurun sebesar 1%, maka prestasi guru juga mengalami penurunan sebesar 0,047. 
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Sedangkan nilai koefisien regresi kompeensi manajerial kepala sekolah sebesar 0,331 

yang menandakan bahwa jika kompetensi manajerial kepala sekolah mengalami 

peningkatan sebesar 1% maka prestasi guru mengalami peningkatan sebesar 0,331, 

sebaliknya jika kompetensi manajerial kepala sekolah mengalami penurunan sebesar 

1%, maka prestasi guru juga akan mengalami penurunan sebesar 0,331. 

 Kriteria pengujian persamaan regresi linear berganda adalah jika nilai hasil 

pengujian yang ditunjukkan pada kolom sig lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

kompetensi leadership dan manajerial secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel prestasi guru dan jika sebaliknya apabila nilai hasil pengujian yang 

ditunjukkan pada kolom sig lebih besar dari dari 0,05 maka variabel kompetensi 

leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah secara simultan atau bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel prestasi guru. Nilai sig yang diperoleh 

sebesar 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi 

leadership dan manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

Makassar. 

 Cara lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh kompetensi leadership 

dan manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru adalah melalui uji F. Berdasarkan 

tabel anova tersebut, dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel. 

Adapun pengujiannya apabila Fhitung > Ftabel maka hipotesis diterima artinya terdapat 

pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y dan sebaliknya 

apabila Fhitung < Ftabel maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel X1 

dan X2 secara simultan terhadap variabel Y . Berdasarkan dari tabel di atas, diperoleh  

nilai Fhitung sebesar 7,313. Untuk nilai Ftabel dapat diperoleh dengan rumus k; n-k = 2; 

57-2 = 2; 55. Jika dilihat pada tabel F, maka 2;55 menunjukkan nilai 3,16. Maka dapat 

diperoleh hasil uji F yaitu 7,313 > 3,16, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

diterima dengan kata lain terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau 
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secara bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap 

prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

Tabel 4.20 
Koefisien Determinasi Kompetensi Leadership dan Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah terhadap Prestasi Guru 
Variabel Nilai R Nilai R Square 

Kompetensi Leadership dan 

Kompetensi Manajerial 
0,462 0,213 

 Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan besarnya korelasi/hubungan variabel 

kompetensi leadership dan kompetensi manajerial terhadap prestasi guru menghasilkan 

nilai R sebesar 0,462 dan berdasarkan tabel tersebut diketahui besarnya determinasi 

kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah secara simultan 

terhadap variabel prestasi guru diperoleh R Square sebesar 0,213 artinya prestasi guru 

dipengaruhi oleh kompetensi leadership dan kompetensi manajerial sebesar 21,3% 

sedangkan sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh faktor lain. 

B. Pembahasan   

1. Kompetensi Leadership Kepala Sekolah di SMP Negeri 30 Makassar 

 Kompetensi leadership kepala sekolah SMP Negeri 30 Makassar berada pada 

tingkat kategori sedang. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis penilaian dari para guru 

dari 57 guru yang diberi angket, sebanyak 18 orang atau 31% guru menilai bahwa 

kompetensi leadership kepala sekolah berada pada kategori rendah, 26 orang atau 46% 

menilai bahwa kompetensi leadership kepala sekolah berada pada kategori sedang, 9 

orang atau 16% menilai bahwa kompetensi leadership kepala sekolah berada pada 

kategori tinggi  dan 4 orang atau 7% menilai bahwa kompetensi leadership kepala 

sekolah berada pada kategori sangat tinggi.  
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 Hasil tersebut merupakan hasil dari penilaian para guru di SMP Negeri 30 

Makassar mengenai kompetensi leadership yang dimiliki oleh kepala sekolah. Para 

guru berharap agar kiranya kepala sekolah lebih meningkatkan lagi kompetensi 

leadershipnya terkhusus dalam hal karakteristik seorang pemimpin yang dimiliki 

kepala sekolah. Para guru berharap kiranya kepala sekolah lebih mampu untuk 

memberi contoh teladan yang baik kepada para guru. Kepala sekolah diharapkan untuk 

lebih terbuka lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah semisal 

dengan melakukan laporan rutin selepas kegiatan. Kepala sekolah juga diharapkan 

mampu membangun komunikasi yang baik agar kiranya dapat meminimalisir 

kesalahpahaman diantara para guru.     

Melihat bahwa kompetensi leadership kepala sekolah berada dalam kategori 

sedang, maka dari itu diharapkan kepala sekolah selalu membenahi diri untuk berusaha 

menjadi pemimpin yang lebih baik lagi yaitu dengan cara mewujudkan kepemimpinan 

yang efektif. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wahyudi yang  menyatakan bahwa 

untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, bisa dilihat dari 

indikator kepemimpinan berdasarkan: 

a. Karakteristik kepemimpinan, meliputi kematangan spiritual, sosial dan fisik; 

menunjukkan keteladanan; dapat memecahkan masalah dengan kreatif; memiliki 

kejujuran dan mempunyai ketrampilan berkomunikasi. 

b. Kepemimpinan efektif, meliputi memiliki motivasi yang kuat untuk memimpin; 

tanggung jawab; disiplin; mempunyai banyak relasi dan cepat mengambil 

keputusan. 

Menurut Syahrizal Abbas, kepemimpinan yang efektif akan terwujud jika 

pemimpin memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. melakukan  koordinasi,  

b. penyelesaian konflik,  
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c. membangun komunikasi,  

d. memotivasi dan menggerakkan karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya,  

e. membina staf,  

f. mewujudkan kesejahteraan anggota organisasi. 

 Berdasarkan kedua teori di atas, maka kepala sekolah yang memiliki 

kompetensi leadership yang baik adalah kepala sekolah yang memiliki karakteristik 

kepemimpinan yang matang dari segi kematangan spiritual, kematangan sosial, mampu 

menunjukkan keteladanan serta memiliki kejujuran dan melaksanakan indikator yang 

menggambarkan kepemimpinan yang efektif yang meliputi kemampuan melakukan  

koordinasi, penyelesaian konflik, membangun komunikasi, memotivasi, membina guru, 

serta mewujudkan kesejahteraan. 

2. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah di SMP Negeri 30 Makassar 

 Kompetensi manajerial kepala sekolah SMP Negeri 30 Makassar berada pada 

tingkat kategori tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis penilaian dari para guru 

dari 57 guru yang diberi angket, 6 diantaranya atau 11% guru menilai bahwa 

kompetensi manajerial kepala sekolah berada pada kategori rendah, 12 diantaranya atau 

21% guru menilai bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berada pada kategori 

sedang, 20 diantaranya atau  35% menilai bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah 

berada pada kategori tinggi dan 19 diantaranya atau 33% guru menilai bahwa 

kompetensi manajerial kepala sekolah berada pada kategori sangat tinggi. 

  Kepala sekolah diharapkan mampu mempertahankan kompetensi manajerial 

yang dimilikinya dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik 

yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. 

Diharapkan kepala sekolah selalu melakukan perencanaan yang matang, koordinasi 

yang tertib dan teratur, pelaksanaan kegiatan yang terarah pada tujuan serta tak lupa 

melakukan pengawasan agar kegiatan dapat berjalan lancar dan kondusif. 
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Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Budi Suhardiman bahwa untuk melihat 

kemampuan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik, maka dapat dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi karakteristik tenaga pendidik yang efektif 

b. Merencanakan tenaga pendidik sekolah 

c. Merekrut, menyeleksi, dan menempatkan tenaga pendidik baru 

d. Mengembangkan tenaga profesional tenaga pendidik 

e. Memanfaatkan tenaga pendidik 

f. Menilai kinerja tenaga pendidik 

g. Mengemban sistem reward dan punishment yang mampu menjamin kepastian dan 

keadilan 

h. Melaksanakan sistem pembinaan karier 

i. Memotivasi tenaga pendidik 

j. Membina hubungan kerja yang harmonis 

k. Memelihara dokumentasi personel sekolah 

l. Mengelola konflik dengan baik 

m. Menyusun uraian jabatan tenaga pendidik 

n. Memiliki empati dan simpati terhadap tenaga pendidik.  

3. Prestasi Guru di SMP Negeri 30 Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian prestasi guru SMP Negeri 30 Makassar berada 

pada kategori tinggi. Hal tersebut berdasarkan analisis hasil angket yang telah disebar, 

1 diantaranya atau 2% berada pada kategori rendah, 2 diantaranya atau 3% berada pada 

kategori sedang, 37 diantaranya atau 65% berada pada kategori tinggi dan 17 

diantaranya atau 30% berada pada kategori sangat tinggi. 
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 Melihat bahwa prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar berada pada kategori 

tinggi, maka diharapkan bagi para guru untuk mempertahankan dan lebih 

meningkatkan lagi prestasi yang dimiliki dengan selalu mengembangkan diri dan 

menggali potensi. Namun hal ini juga tak luput dari campur tangan kepala sekolah 

selaku pemimpin. Kepala sekolah diharapkan untuk selalu membantu para guru dalam 

meningkatkan prestasi misalkan melalui kegiatan pemberian pelatihan kepada para 

guru dan lain sebagainya. 

 Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa untuk mengetahui 

tingkat prestasi kerja guru, maka kita dapat menilai dari indicator sebagai berikut: 

a. Kualitas kerja 

 Kualitas kerja dilihat dari pemahaman tentang lingkup pekerjaan, uraian 

pekerjaan, tanggung jawab serta wewenang yang diemban.  

b. Kuantitas kerja 

 Kuantitas kerja ditunjukkan melalui hasil dan kecepatan dalam melaksanakan 

pekerjaan  

c. Konsistensi pegawai 

 Konsistensi dilihat dari usaha untuk selalu mengembangkan kemampuan dan 

aktualisasi diri, memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan, mempunyai 

inisiatif, kejujuran, kecerdasan dan kehati-hatian dalam bekerja.  

d. Kerjasama 

 Kemampuan bekerjasama yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas. 

e. Sikap pegawai 

 Perilaku terhadap organisasi/lembaga atau atasan dan juga rekan sekerja.     
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4. Pengaruh Kompetensi Leadership Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru di 

SMP Negeri 30 Makassar 

 Berdasarkan hasil deskriptif dari variabel kompetensi leadership berada dalam 

kategori sedang namun tetap mempunyai pola pengaruh yang positif terhadap prestasi 

guru. Hal ini menandakan bahwa apabila kompetensi leadership kepala sekolah 

meningkat maka akan meningkatkan pula prestasi guru begitupun sebaliknya. Jika 

dilihat dari hasil uji hipotesis maka diperoleh hasil bahwa kompetensi leadership kepala 

sekolah berpengaruh terhadap prestasi guru. Berdasarkan tabel coefficients diperoleh 

nilai thitung = 2,206 > 2,004, maka Ha diterima sehingga ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh kompetensi leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP 

Negeri 30 Makassar. Adapun besarnya pengaruh kompetensi leadership terhadap 

prestasi guru yang didapatkan yaitu sebesar 8,1%. Hal ini menandakan bahwa 

kompetensi leadership kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

peningkatan prestasi guru.  

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi leadership berpengaruh 

terhadap prestasi guru serta menunjukkan pola pengaruh yang positif, maka untuk 

peningkatan prestasi guru maka salah satu faktor penting yang harus diperhatikan yaitu 

kompetensi leadership yang dimiliki oleh kepala sekolah. Hal ini terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syukri yang menyatakan bahwa pentingnya 

kepemimpinan seorang kepala sekolah dimana kepala sekolah sebagai pemimpin 

hendaknya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan 

kinerja guru salah satu upaya diantaranya adalah memberikan motivasi kepada guru 

untuk selalu bekerja sesuai tugasnya dan sesuai keahlian yang dimilikinya.1  

                                                
1Syukri, Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada SMP 

Nurul Ihsan Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin 
Makassar, 2012. 
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 Hal tersebut juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Stephen P. 

Robbins yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

kelompok menuju tercapainya sasaran. Kepala sekolah yang bertindak sebagai seorang 

pemimpin hendaknya menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan efektif serta 

memberi pengaruh yang positif kepada para pendidik dalam menjalankan tugas. Kepala 

sekolah yang menerapkan pola kepemimpinan yang efektif maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa hal tersebut mampu meningkatkan prestasi guru. Kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik maka akan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh 

lembaga sekolah termasuk halnya dalam bidang peningkatan prestasi guru.  

5. Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru di 

SMP Negeri 30 Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data tentang pengaruh 

kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru, maka diperoleh hasil 

bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap prestasi guru. 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh nilai thitung = 3,848 > 2,004, maka Ha diterima 

sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kompetensi manajerial kepala 

sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. Hal ini menandakan bahwa 

kompetensi manajerial kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi peningkatan prestasi guru.  

 Adapun besarnya pengaruh kompetensi manajerial terhadap prestasi guru yang 

didapatkan yaitu sebesar 21,8% dengan pola pengaruh kompetensi manajerial kepala 

sekolah terhadap prestasi guru adalah positif. Hal ini menandakan bahwa apabila 

kompetensi manajerial kepala sekolah meningkat maka akan meningkatkan pula 

prestasi guru. 

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi manajerial berpengaruh 

terhadap prestasi guru serta menunjukkan pola pengaruh yang positif, maka untuk 
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peningkatan prestasi guru maka salah satu faktor penting yang harus diperhatikan yaitu 

kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah. Penelitian ini memperoleh 

hasil keputusan yang sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh M. Mahfud 

terkait dengan kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses manajemen yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru tidak akan berjalan dengan baik tanpa 

adanya kompetensi manajerial yang mumpuni dan efektif yang dimiliki oleh kepala 

sekolah selaku manajer di sekolah, serta adanya dukungan dan kerjasama yang baik 

antara kepala sekolah, para guru dan civitas akademika yang lainnya.2  

 Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kunandar yang 

mengatakan bahwa kepala sekolah sebagai manajer harus mampu mengatur agar semua 

potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala 

sekolah mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Kepala sekolah 

yang menerapkan pola manajemen dengan baik dengan memperhatikan fungsi-fungsi 

manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling dalam mengelola 

sumber daya manusia terkhusus bagi para guru, maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa hal tersebut mampu meningkatkan prestasi guru. 

6. Pengaruh Kompetensi Leadership dan Manajerial Kepala Sekolah Secara 

Bersama-sama Terhadap Prestasi Guru di SMP Negeri 30 Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan atau secara bersama-sama antara kompetensi leadership dan kompetensi 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data tentang pengaruh kompetensi 

manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru, maka diperoleh diperoleh  nilai Fhitung 

sebesar 7,313. Untuk nilai Ftabel dapat diperoleh dengan rumus k; n-k = 2; 57-2 = 2; 55. 

                                                
2Mahfud, ”Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA 

Negeri 1 Purwosari Pasuruan”, Tesis, Pasuruan, 2010. 
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Jika dilihat pada tabel F, maka 2;55 menunjukkan nilai 3,16. Maka dapat diperoleh 

hasil uji F yaitu 7,313 > 3,16, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima 

dengan kata lain terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi 

guru di SMP Negeri 30 Makassar. Adapun pengaruh kompetensi leadership dan 

kompetensi manajerial terhadap prestasi guru sebesar 21,3% sedangkan sisanya sebesar 

78,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila seorang kepala sekolah 

memiliki kompetensi leadership serta kompetensi manajerial yang mempuni dengan 

menerapkan kepemimpinan yang efektif serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen 

dengan baik dalam memimpin dan mengelola sumber daya manusia dalam hal ini guru, 

maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya prestasi guru. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara kompetensi leadership 

kepala sekolah dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi guru di 

SMP Negeri 30 Makassar.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kompetensi leadership kepala sekolah di SMP Negeri 30 Makassar berada 

pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 26 orang atau 46%. 

Melihat bahwa kompetensi leadership kepala sekolah berada dalam 

kategori sedang, maka dari itu diharapkan kepala sekolah selalu 

membenahi diri untuk berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik lagi 

dengan menerapkan indikator-indikator kepemimpinan yang efektif.   

2. Kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 30 Makassar berada 

pada kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 20 orang atau 35%. 

Melihat bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 30 

Makassar berada pada kategori tinggi, maka diharapkan bagi kepala 

sekolah untuk mampu mempertahankan kompetensi manajerial yang 

dimilikinya dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan 

baik dalam pengelolaan SDM terkhusus guru. 

3. Prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar berada pada kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 37 orang atau 65%. Melihat bahwa prestasi 

guru di SMP Negeri 30 Makassar berada pada kategori tinggi, maka 

diharapkan bagi para guru untuk mempertahankannya dan meningkatkan 

lagi dengan selalu mengembangkan diri serta menggali potensi. Namun 

hal ini juga tak luput dari campur tangan kepala sekolah selaku pemimpin. 

Kepala sekolah diharapkan untuk selalu membantu para guru dalam 

meningkatkan prestasi misalkan melalui kegiatan pemberian pelatihan 

kepada para guru dan lain sebagainya. 
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4. Kompetensi leadership kepala sekolah berpengaruh terhadap prestasi guru 

dengan diperoleh nilai thitung = 2,206 > ttabel = 2,004, yang berarti Ha 

diterima sehingga ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kompetensi 

leadership kepala sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 

Makassar. Adapun besarnya pengaruh kompetensi leadership terhadap 

prestasi guru yang didapatkan yaitu sebesar 8,1% 

5. Kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap prestasi guru 

dengan diperoleh nilai thitung = 3,848 > 2,004, maka Ha diterima sehingga 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kompetensi manajerial kepala 

sekolah terhadap prestasi guru di SMP Negeri 30 Makassar. Adapun 

besarnya pengaruh kompetensi manajerial terhadap prestasi guru yang 

didapatkan yaitu sebesar 21,8% 

6. Terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama kompetensi 

leadership dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap prestasi 

guru di SMP Negeri 30 Makassar dengan diperoleh nilai Fhitung sebesar 

7,313 > 3,16, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan 

kata lain terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel Y. Adapun pengaruh kompetensi 

leadership dan kompetensi manajerial terhadap prestasi guru sebesar 

21,3% sedangkan sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  

B. Implikasi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai inovasi-

inovasi baru dalam bentuk kompetensi kepemimpinan dan kompetensi manajerial 

yang dimiliki kepala sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi guru di 

sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif maka akan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan prestasi guru. Sebaliknya jika 
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kepemimpinan kepala sekolah kurang efektif maka kepemimpinan kepala sekolah 

kurang signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap prestasi guru. Jadi untuk 

mengetahui apakah kepemimpinan kepala sekolah efektif atau tidak maka dapat 

diukur dari kemampuan kepala sekolah dalam melakukan  koordinasi, 

penyelesaian konflik, membangun komunikasi, memotivasi, membina guru serta 

mewujudkan kesejahteraan guru. 

 Kompetensi manajerial kepala sekolah yang tinggi maka akan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi guru. Sebaliknya jika kompetensi 

manajerial kepala sekolah rendah, maka akan berpengaruh negatif dan kurang 

signifikan terhadap prestasi guru. Maka untuk mengetahui tinggi atau rendahnya 

kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah maka dapat dilihat dari 

kemampuan kepala sekolah melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, 

meliputi: perencanaan; pengorganisasian;  pengarahan/ pengendalian; dan 

pengawasan dalam kegiatan pengelolaan tenaga pendidik yang sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 
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