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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif ا

 
tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ث 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 jim j ج 

 
Je 
 h}a ح 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

Zet 
 ش 

 
sin 
 

s 
 

Es 
 ظ 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

El 
 و 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ٌ 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيفَْ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: َيَاث : ma>ta 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a َ ا 
kasrah i i ِا 
d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah dan 
ya>’ 

ai a dan i  َْـي 

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 

 
fath}ah danalifatau 
ya>’ 

 ... َ ا | ... َ ى

d}amah danwau  ُ وـ  

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـي
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 <rama : رَيَي

 qi>la : لِيْمَ  

وْثُ  ًُ  yamu>tu : يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَت ُ الأطَْفاَلِ 

دِيُْتَ ُ انَْفاَضِهتَ ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : انَْ

ت ًَ  al-h}ikmah : انَْحِكْ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ ا  <rabbana : رَبَُّ

 َ يُْا  <najjaina : َجََّ

 al-h}aqq : انَْحَكّ 

ىَ   nu“ima : َعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

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

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَهِي  

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبي  

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

صُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نسَْنتَ  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَْفهَْطَفتَ

 ُ  al-bila>du : انَْبلادَ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ٌَ  ta’muru>na : تأَيُْرُوْ

 ‘al-nau : انََُّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أيُِرْثُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللهِ     billa>h باِللهِ  di>nulla>h دِيْ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

تِ اللهِ  ًَ  hum fi> rah}matilla>h هىُْ فيِْ رَحْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

H = Hijriah 

M = Masehi 

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

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 
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ABSTRAK 
Nama : Ika Kusuma Wardani 
NIM : 80300219011 
Judul : Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Sosial Guru terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan 
Ulaweng di Kabupaten Bone 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas: 1) supervisi akademik 
SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone; 2) kompetensi pedagogik guru 
SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone; 3) kompetensi sosial guru SMP se-
Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone; 4) kinerja guru SMP se-Kecamatan 
Ulaweng di Kabupaten Bone; selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk  
menguji: 1) pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 
Ulaweng di Kabupaten Bone; 2) pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja 
guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone; 3) pengaruh kompetensi 
sosial terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone; 4) 
pengaruh supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru 
terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan pendekatan 
metodologis positivistik-kuantitatif asosiatif dengan keilmuan sosiologis dan 
psikologis. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 guru diambil dari keseluruhan 
guru yang ada pada SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone, sedangkan 
sampel yang digunakan pada penelitian yaitu sampel jenuh. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu angket dan dokumen. Angket disebar kepada responden 
kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. 
Analisis deskriptif terdiri atas teknik scoring, tabel distribusi frekuensi, menghitung 
rata-rata, menghitung standar deviasi dan membuat tabel kategori skor. Sedangkan 
analisis statistik inferensial terdiri atas uji normalitas data, uji linearitas data dan 
pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara parsial dan simultan. 
Secara parsial melalui uji korelasi product moment dan regresi linear sederhana, 
sedangkan secara simultan melalui uji korelasi ganda dan regresi linear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas supervisi akademik SMP se-
Kecamatan Ulaweng di Kabupeten Bone berada pada kategori sedang dengan rata-
rata 40,54. Realitas kompetensi pedagogik guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 
Kabupaten Bone berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 41,04. Realitas 
kompetensi sosial guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada pada 
kategori sedang dengan nilai rata-rata 34,84. Sedangkan realitas kinerja guru SMP se-
Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang dengan nilai 
rata-rata 45,07. Selanjutnya terdapat pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja 
guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dengan persaman regresi 
linear sederhana yaitu Y = 26,449+0,459X. Terdapat pengaruh kompetensi pedagogik 
guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dengan 
persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = 26,287+0,458X. Berikutnya terdapat 
pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 
Kabupaten Bone dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = 26,272+ 
0,540X. Selanjutnya terdapat pengaruh secara simultan antara supervisi akademik, 
kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-
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Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dengan persamaan regresi linear berganda 
yaitu Y= 1,604+0,265X1+0,363X2+0,512X3 dan tingkat pengaruh sebesar 35,9% dan 
selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.    

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) kepala sekolah melakukan supervisi 
akademik dengan efisien dan efektif sehingga mampu memberikan ruang dan fasilitas 
bagi guru yang mendapatkan kesulitan dan masalah dalam proses pembelajaran; 2) 
guru mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kinerja 
guru dengan mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan selain itu tugas dan 
tanggungjawab sebagai guru dijalankan dengan baik; 3) bagi peneliti selanjutnya 
yang akan melakukan penelitian serupa dapat menjadikan bahan referensi.  
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Name                          : Ika Kusuma Wardani 
Student Reg. No.       : 80300219011 
Dissertation Title     : The Influence of Academic Supervision, Pedagogic Competence 

and Social Competence on Middle School Teachers’ Performance 
in Ulaweng District in Bone Regency 

===================================================== ======== 
This research aims to: 1) describe the conduct of academic supervision on middle 

school level in Ulaweng District of Bone Regency; 2) describe middle school teachers’ 

pedagogical competence in Ulaweng District of Bone Regency; 3) describe middle school 
teachers’ social competence in Ulaweng District of Bone Regency; 4) describe middle school 
teachers’ performance in Ulaweng District of Bone Regency; 5) examine the influence of 
academic supervision on middle school teachers’ performance in Ulaweng District of Bone 
Regency; 6) examine the influence of pedagogical competence on middle school teachers’ 

performance in Ulaweng District of Bone Regency; 7) examine the influence of social 
competence on middle school teachers’ performance in Ulaweng District of Bone Regency; 
8) examine the influence of academic supervision, pedagogical competence, and social 
competence simultaneously on middle school teachers’ performance in Ulaweng District of 
Bone Regency. 

In investigating the issue, this research used an ex-post facto research design with an 
associative positivistic-quantitative methodological approach in the lights of sociological and 
psychological science. The research samples were 56 middle school teachers who were 
selected from the population of all middle school teachers in Ulaweng District in Bone 
Regency by using saturated sampling technique. Furthermore, this research collected the data 
by using questionnaires and documents, which were then analysed using descriptive analysis 
and inferential statistical analysis. On one hand, the descriptive analysis included the scoring 
techniques, frequency distribution tables, average calculation, standard deviation calculation, 
and scoring table making. On the other hand, the inferential statistical analysis included data 
normality tests, data linearity tests, and hypothesis testing that were carried out partially and 
simultaneously.  The  partial  hypothesis testing was conducted through  product moment 
correlation test and simple linear regression, while the simultaneous hypothesis testing was 
conducted through multiple correlation test and multiple linear regression. 

The research findings indicate that the conduct of academic supervision, teachers’ 
pedagogical competence, teachers’ social competence and teachers’ performance in the 
middle schools in Bone District of Bone Regency can be considered moderately good, 
indicated by an average score of 40.54, 41.04, 34.84, and 45.07 respectively. Moreover, the 
findings also suggest that academic supervision influences middle school teachers’ 

performance as indicated by a simple linear regression equation of Y = 26.449 + 0.459X. 
Teachers’ pedagogical competence and social competence also individually influences their 
performance, signified by simple linear regression equations of Y = 26.287 + 0.458X and Y 
= 26.272 + 0.540X respectively. Aside from the partial influences, the findings of this 
research also reveal that academic supervision, pedagogical competence, and social 
competence  simultaneously influence middle  school teachers’  performance in Ulaweng 
District in Bone Regency. This finding is indicated by a multiple linear regression equation 
of Y= 1.604+0.265X1+0.363X2+0.512X3 with a significance of 35.9%. 

Through the findings, this research hopes to inform: 1) school principals about the 
importance of carrying out an effective and efficient academic supervision, which allows 
teachers to evaluate their shortcomings and brainstorm the solutions; 2) teachers to keep 
upgrading their pedagogical competence, social competence as well as their performance by



participating in trainings and workshops in addition to carrying out their regular tasks; 3) 
future researchers who are interested in similar context to try out other methods and focus 
more on exploring other factors that influence teacher’s performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu alat dalam pembudayaan manusia. Melalui 

pendidikan manusia akan mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahuinya. 

Pendidikan juga merupakan hak dan keharusan seluruh umat manusia, walaupun pada 

masa-masa tertentu pendidikan tidak diberikan secara merata kepada manusia. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 2 

yang dikutip oleh Husna Asmara menjelaskan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab.1 

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan memegang peran 

penting dalam kehidupan, karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan sengaja, terencana dan teratur dengan tujuan untuk mengubah dan 

mengembangkan perilaku yang diinginkan. Selain itu pendidikan juga merupakan 

sebuah program yang terdiri atas beberapa komponen yang saling bekerjasama dalam 

sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Proses pendidikan 

dapat diperoleh melalui lembaga formal, informal, dan non formal. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal yang komponennya terdiri atas kepala sekolah, komite 

sekolah, pengawas, tenaga pendidik atau guru, tenaga kependidikan, peserta didik, 

fasilitas, anggaran dan masyarakat. Komponen dari pendidikan formal yang 

 

1Husna Asmara, Profesi Kependidikan (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 4. 
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ada di sekolah memegang peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah 

satu komponen yang amat penting yakni kehadiran tenaga pendidik atau guru, karena 

dapat menunjang dan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Hal ini akan 

mengacu terhadap kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh 

kinerja guru.  

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.2 Selain itu kinerja guru juga bisa dinyatakan 

sebagai hasil refleksi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses 

pembelajaran yang dilandasi dengan etos kerja, kedisplinan dan profesional guru dalam 

pembelajaran.3 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan suatu kemampuan guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran efektif 

dan dinamis. Kinerja guru dikatakan memuaskan dan baik apabila hasil yang dicapai 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersumber dari 

dalam maupun dari luar. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Tutik Rachmawati dan 

Abdullah S4 yang menyatakan bahwa keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor yang berasal dari internal maupun 

eksternal yang akan memberikan dampak terhadap perubahan kinerja pada guru. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu kepribadian dan dedikasi, iklim 

kerja, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengembangan profesi, hubungan 

 

2Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 23. 

3H B Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya–Analisis Di Bidang Pendidikan (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), h. 86. 

4Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 16. 
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dengan masyarakat, kemampuan mengajar, kedisplinan, kesejahteraan, antarhubungan 

dan komunikasi.  

Faktor yang berhubungan dengan kinerja guru yakni supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah. Hal ini didukung dari pernyataan Tutik Rachmawati dan Abdullah 

S yang menyatakan bahwa: 

Salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja guru dapat 
dilakukan dengan melaksanakan teknik supervisi yang tepat dan sesuai dengan 
kemampuannya dan keinginan guru-guru secara berkesinambungan dalam upaya 
memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran.5 

Menurut Mulyasa supervisi diartikan sebagai suatu proses yang dirancang 

secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam menjalankan tugas 

sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta 

berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif.6 Supervisi 

juga diartikan sebagai kegiatan bantuan dari kepala sekolah yang tertuju pada 

perkembangan kompetensi guru dan personel sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Kegiatan yang dilakukan biasanya berbentuk dorongan, bimbingan dan 

kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kemampuan guru. Salah satu bentuk 

supervisi yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu supervisi akademik. 

Menurut pandangan Glickman, Daresh dan Sergiovanni yang dikutip oleh 

Imam Machali dan Ara Hidayat menjelaskan bahwa supervisi akademik merupakan 

serangkaian kegiatan untuk membimbing dan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya dalam mengelolah proses pembelajaran agar tujuan pendidikan 

 

5Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya, h. 
79.  

6Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 
h. 107.  
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tercapai.7 Sehingga supervisi akademik memberikan layanan dan bantuan untuk 

meningkatkan kinerja guru. Selain supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, ada 

juga faktor lain yang berkaitan dengan kinerja guru yakni kemampuan mengajar dalam 

proses pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kompetensi dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.  

Nasrul menyatakan bahwa kompetensi adalah implementasi dari daya pikir 

(pengetahuan) yang dituangkan dalam bentuk perbuatan.8 Menurut Mc. Load yang 

dikutip oleh Muhammad Anwar menyatakan bahwa kompetensi sebagai perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan.9 Kompetensi merupakan sesuatu yang menggambarkan kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, 

kompetensi juga merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh dari 

pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik. Di sisi lain 

menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada ayat 1 yang 

dikutip oleh Husna Asmara menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi, pelatihan dan pengalaman profesi.10  

Terkait dengan itu Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am/6: 

135:  

 

7Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management: Teori Dan Praktik 
Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 145. 

8H S Nasrul, Profesi dan Etika Keguruan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 37. 

9Muhamad Anwar, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 1. 

10Husna Asmara, Profesi Kependidikan, h. 12. 
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وْا  
ُ
يٰقَوْمِ اعْمَل  

ْ
ا قُل

َ
ارِِۗ اِنَّهٗ ل عَاقِبَةُ الدَّ هٗ 

َ
ل وْنُ 

ُ
مُوْنََۙ مَنْ تَك

َ
تَعْل ٌۚ فَسَوْفَ 

 
يْ عَامِل ِ

اِن  مْ 
ُ
ى مَكَانَتِك

ٰ
عَل

لِمُوْنَ   يُفْلِحُ الظّٰ

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya 
akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) 
yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang 
yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.11 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan 

kemampuan kepada setiap manusia dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, guru juga 

harus memiliki kemampuan dalam proses pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada ayat 1 bahwa 

guru memiliki empat kompetensi yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.  

Dari keempat kompetensi guru di atas, penulis berfokus pada kompetensi 

pedagogik dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan suatu 

performansi seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan. Menurut Departemen 

Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Muhammad Ilyas Ismail dalam buku yang 

berjudul Guru Sebuah Identitas mengemukakan bahwa: 

Pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 
profesi kependidikan meliputi hal: peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, 
kurikulum dan perencanaan pengajaran, budaya dan masyarakat sekitar sekolah, 
filsafat dan teori pendidikan, evalusi, teknik dasar dalam mengembangkan proses 
belajar, penelitian, moral, etika dan kaidah profesi.12 

Menurut Daryanto dan Tutik Rachmawati kompetensi pedagogik yang harus 

dimiliki oleh seorang guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 

 

11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2016), h. 145. 

12Muhammad Ilyas Ismail, Guru Sebuah Identitas (Makassar: Alauddin University Press, 
2013), h. 82. 
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perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.13 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik 

merupakan kompetensi yang menuntut guru agar dapat mengelolah pembelajaran 

untuk peserta didiknya sehingga terwujud pembelajaran yang menarik dan berkualitas. 

Beberapa guru sering mengartikan kompetensi pedagogik hanya sebatas kemampuan 

dalam memberikan pengetahuan tanpa mengetahui makna kompetensi pedagogik 

secara menyeluruh. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dari guru karena mengingat 

tugasnya bukan hanya sekedar melaksanakan pembelajaran akan tetapi guru juga 

sebagai pengembang potensi dan kecakapan sosial yang dimiliki oleh peserta didik. 

Para pakar psikologi pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi sosial sebagai social 

intelligence atau kecerdasan sosial. Kompetensi ini harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga 

kependidikan, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selain itu 

kompetensi ini lebih menekankan kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri 

terhadap tuntutan kerja dan lingkungan pada waktu bertugas sebagai guru. Maka dari 

itu, guru harus selalu mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya karena 

guru merupakan faktor penting dan dominan dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Berdasarkan observasi awal peneliti di SMP se-Kecamatan Ulaweng 

Kabupaten Bone bahwa masalah yang terjadi yakni kinerja guru rendah karena terdapat 

beberapa guru hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya tanpa memperhatikan implikasinya pada peserta didik. Hal tersebut 

 

13Daryanto dan Tutik Rachmawati, Supervisi Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 
h. 163. 
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ditandai dengan beberapa penugasan guru terkadang tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikan yang telah ditempuh, kurangnya pelatihan dan pengembangan yang 

didapatkan oleh guru dalam mengembangkan kompetensinya. Di sisi lain beberapa 

guru belum mampu menciptakan pembelajaran yang variatif dan interaksi sehari-hari 

baik dengan kepala sekolah, guru dan peserta didik masih belum terbangun dengan 

baik. Hal ini didukung dengan wawancara penulis dengan PLT Kepala SMP Negeri 2 

Ulaweng Mursal Tahir14 yang menyatakan bahwa guru yang mengajar di SMP Negeri 

2 Ulaweng terbatas sehingga ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan.  

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja guru yang dilakukan oleh Siti 

Wardiatul Khoeriyah15 menyatakan bahwa supervisi akademik adalah salah satu cara 

yang dilakukan untuk menilai kinerja guru melalui tahapan perencanaan yang 

sistematis, pengamatan yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Melalui kegiatan 

supervisi akademik diharapkan guru dapat memberikan feedback dengan memperbaiki 

mutu kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Margi Purbasari16 menyatakan bahwa 

semakin meningkat kualitas pelaksanaan supervisi akademik maka akan meningkat 

pula kinerja guru dalam pembelajaran.  

 

14Mursal Tahir, PLT Kepala SMP Negeri 2 Ulaweng, Wawancara, 10 Maret 2021. 

15Siti Wardiatul Khoeriyah, “Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Kinerjs Guru SMP IT 

Yaspida Sukabumi”, Ta’dibi, Vol . 4, No. 2 (2015), h. 86. https://unida.ac.id/ojs/JTM/article/view/344. 
(Diakses 15 Juni 2021). 

16Margi Purbasari, “Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Mengajar Guru di 

Sekolah Dasar”, Journal of Elementry Education, Vol. 4, No.1 (2015), h. 46. 
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/7532. (Diakses 15 Juni 2021).   

https://unida.ac.id/ojs/JTM/article/view/344
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/7532
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Frans Tengko, Mesta Limbong dan Lisa 

Gracia Kailola17 menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh 

pengawas sekolah sangat perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan kompetensi guru 

yang akan terimplementasikan dalam kinerja guru. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni 

Murniansih Djuniadi dan Tri Joko Rahardjo18 memperoleh hasil bahwa semakin baik 

pelaksanaan supervisi akademik di sekolah maka semakin baik pula kinerja guru yang 

ada di sekolah tersebut. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Saiful Hadi19 dengan hasil 

bahwa guru BK di SDLB harus memiliki landasan keilmuan yang kuat agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Kenyataannya secara umum guru yang mengajar 

bukan berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Andi Paida20 menyatakan bahwa semakin berkompeten seseorang atau 

semakin tinggi keterampilan dan kompetensinya maka akan menunjang kinerja yang 

ditampilkan. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pedagogik guru berada 

pada kategori baik sangat baik sejalan dengan kinerja yang sangat baik.  

 

17Frans Tengko, Mesta Limbong dan Lisa Gracia Kailola, “Pengaruh Supervisi Akademik 

Pengawas Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara”, 

Innovative Educational Journal, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 14. 
http://www.attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/203/146. (Diakses 16 Juni 2021).  

18Yeni Murniansih Djuniadi dan Tri Joko Rahardjo, “Pengaruh Supervisi Akademik, 

Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Jepara”, Educational 
Management, Vol. 5, No. 2 (2016), h. 154. 
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/12971/7079.  (Diakses 16 Juni 2021).  

19Saiful Hadi, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling di SDLB Kota Bandung”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 8, 
No. 1 (2018), h. 8. https://repository.unikom.ac.id/56816/1/saiful-hadi.pdf. (Diakses 16 Juni 2021).  

20Andi Paida, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 4 Makassar”, Jurnal Konfiks, Vol. 5, No. 1 (2018), h. 15. 
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/1334/1182. (Diakses 16 Juni 2021).  

http://www.attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/203/146
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/12971/7079
https://repository.unikom.ac.id/56816/1/saiful-hadi.pdf
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/1334/1182
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Penelitian yang lain dilakukan oleh Salmawati, Tandiyo Rahayu dan Wahyu 

Lestari21, hasil penelitian didapatkan bahwa kompetensi pedagogik dalam pengelolaan 

peserta didik yang baik serta didukung dengan perhatian dan antusias guru yang baik 

maka akan diperoleh kinerja guru yang akan semakin baik pula. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fadli Rasam, Ani Interdiana Candra Sari dan Elin Karlina22  

menyatakan bahwa uji lanjut variabel X4 (kompetensi sosial) secara partial diketahui 

nilai sig. (t) 0,048 hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,048 < 0,05 atau t hitung (2,012) 

> t tabel (1,960) yang artinya terdapat pengaruh kompetensi sosial secara partial 

terhadap kinerja guru. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Iskandar Agung23 

membuktikan bahwa indikator teratas yang dipersepsikan memberikan kontribusi 

terhadap kinerja yakni komunikatif, objektif, non diskriminatif dan kewibawaan guru.  

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Sosial Guru Terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah  

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh supervisi 

akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru 

 

21Salmawati, Tandiyo Rahayu dan Wahyu Lestari, ”Kontribusi Kompetensi Pedagogik, 

Kompetensi Profesional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SMP di Kabupaten 
Pati”, Journal of Physical Education and Sports, Vol. 6, No. 2 (2017), h. 198. 
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/17397/8782. (Diakses 16 Juni 2021). 

22Fadli Rasam, Ani Interdiana Candra Sari dan Elin Karlina, “Peran Kompetensi dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Jakarta Selatan”, Research and Development Journal of Education, 
Vol. 6, No. 1 (2019), h. 49. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/4371/2767. 
(Diakses 17 Juni 2021).  

23Iskandar Agung, “Kajian Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Sosial terhadap Kinerja 
Guru”, Jurnal Ilmiah, Vol. 9, No. 2 (2014), h. 83. 
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/3774/2808. (Diakses 17 Juni 2021).  

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/17397/8782
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/4371/2767
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/3774/2808
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SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone?”, yang kemudian diuraikan menjadi 

beberapa sub masalah diantaranya: 

1. Bagaimana realitas supervisi akademik SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana realitas kompetensi pedagogik guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana realitas kompetensi sosial guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone? 

4. Bagaimana realitas kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten 

Bone? 

5. Apakah terdapat pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone? 

6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone? 

7. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone? 

8. Apakah terdapat pengaruh antara supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan 

kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, yaitu supervisi akademik (X1), 

kompetensi pedagogik guru (X2), kompetensi sosial guru (X3) dan kinerja guru (Y). 
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Variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional, untuk menerangkan 

kedudukan variabel dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadapnya. 

a. Supervisi akademik yang dimaksud ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam membantu guru mengembangkan kemampunnya untuk 

mengelola proses pembelajaran. Penelitian ini membatasi indikator variabel yang 

diteliti, yakni pengembangan kualitas dan penumbuhan motivasi. 

b. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam 

mengelolah suatu pembelajaran. Penelitian ini membatasi indikator variabel yang 

diteliti yakni perencanaan pembelajaran dan pemanfaatan teknologi 

pembelajaran. 

c. Kompetensi sosial adalah kemampuan dalam berinteraksi dan beradaptasi 

terhadap tuntutan serta lingkungan kerja pada saat menjalankan tugasnya sebagai 

guru. Adapun indikator variabel yang diteliti meliputi berkomunikasi secara 

efektif serta empati dan santun berkomunikasi. 

d. Kinerja guru adalah perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata, 

hasil kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok sebagai guru. 

Adapun indikator variabel yang diteliti yakni kemampuan mengajar, 

antarhubungan dan komunikasi.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dijelaskan secara detail mengenai batasan-batasan in-

dikator dari masing-masing variabel sebagai tolok ukur dalam penelitian. Ruang ling-

kup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian 
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No Ruang Lingkup Penelitian Indikator Variabel 

1 Supervisi Akademik  

(Donni Juni Priansa dan Euis 

Karwati) 

1. Pengembangan Kualitas 

2. Penumbuhan Motivasi 

2 Kompetensi Pedagogik Guru  

(Mulyasa) 

1. Perencanaan Pembelajaran 

2. Pemanfaatan Teknologi 

Pembelajaran 

 

3 Kompetensi Sosial Guru  

(Janawi) 

1. Berkomunikasi secara Efektif 

2. Empati dan Santun Berkomunikasi 

4 Kinerja Guru  

(Tutik Rachmawati dan Abdullah 

S) 

1. Kemampuan Mengajar 

2. Antarhubungan dan komunikasi 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dijelaskan untuk menelusuri hasil-hasil penelitian yang telah di-

lakukan oleh orang lain dalam tema yang sama, namun memiliki substansi yang ber-

beda. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, akan 

dijelaskan perbedaannya sehingga penelitian ini jelas bukanlah merupakan plagiasi. 

Hasil penelusuran tentang penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Erfy Melany Lalupanda24 yang berjudul 

Implementasi Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Mutu Guru. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

supervisi akademik pada siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan terjadi peningkatan skor 

pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Meskipun masih berada pada 

kategori cukup, namun dari pra siklus sampai dengan siklus 2 terus mengalami 

peningkatan. Hasil ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antar Kepala 

Sekolah dan Guru yang disupervisi. Kepala Sekolah berdiskusi dengan guru mengenai 

masalah yang dihadapi guru pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

Supervisi akademik yang dilakukan Kepala Sekolah merupakan usaha untuk 

memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan 

dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pembelajaran, bahan 

pengajaran, metode, evaluasi atau penilaian pengajaran. Supervisi akademik dapat 

membantu guru untuk mempelajari dan memahami tugas dan perannya sebagai seorang 

pendidik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

namun terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Erfy Melany 

Lalupanda menggunakan dua variabel, sedangkan penulis telah melakukan penelitian 

dengan empat variabel yaitu supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, 

kompetensi sosial guru dan kinerja guru.  

 

24Erfy Melany Lalupanda, "Implementasi Supervisi Akademik Untuk Meningkatkan Mutu 
Guru", Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 7, No. 1 (2019), h. 121. 
https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/22276. (Diakses 31 Maret 2021).  
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dhanik Riastuti25 dengan judul 

penelitian Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap 

Kinerja Guru PAI di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

supervisi akademik terhadap kinerja dengan nilai t hitung 4.209> t tabel 1.993, 

sementara kontribusi yang diberikan sebesar 19,5%, 2) terdapat pengaruh yang positif 

adan signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dengan nilai t hitung 

3.715>1.993, sementara kontribusi yang diberikan sebesar 15,9%, 3) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

dengan nilai f hitung 14.287> f tabel 3.124. Sedangkan kontribusi supervisi akademik 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sebesar 28.4%. Adapun sisanya sebesar 

71,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian relevan dengan 

peneliti namun terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas lebih berfokus pada motivasi 

kerja guru sedangkan penulis lebih berfokus pada supervisi akademik, kompetensi 

pedagogik guru, kompetensi sosial guru dan kinerja guru.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman 

Sudastri dan Marsono26 yang berjudul Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMAN 1 Torue. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

 

25Dhanik Riastuti, "Pengaruh Supervisi Akademik Dan Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap 
Kinerja Guru PAI Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo", Tesis (Salatiga: Program Pasca 
Sarjana, 2017), h. 65.  

26Ni Nyoman Sudastri dan Marsono, “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Di SMAN 1 Torue” Jurnal Profesi Guru, vol. 1, no. 2 (2020), h. 28-37. 
http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/ppg/article/view/1841. (Diakses 25 Maret 2020) 

http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/ppg/article/view/1841
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observasi, dan studi dokumentasi. Prosedur analisis data adalah reduksi data, display 

data, dan verifikasi. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi pedagogik 

guru dalam perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat draft RPP, namun 

sebagian guru tidak membawa RPP pada saat proses belajar mengajar berlangsung 

sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal; (2) Kompetensi 

pedagogik guru dalam proses pembelajaran dilakukan dengan mendalami dan 

memantapkan sejumlah materi pembelajaran sebagaimana terdapat dalam buku paket, 

adapun dalam proses pembelajaran terdapat pengelolaan kelas yang kurang baik dan 

pemanfaatan waktu yang kurang disiplin; dan (3) Kompetensi pedagogik guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat aktif dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Sudastri dan Marsono relevan 

dengan penelitian yang telah dilakukan penulis namun penulis meneliti mengenai 

supervisi akademik, kompetensi sosial guru dan kinerja guru.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Ihsanuddin27 dengan judul 

Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik 

Guru PAI SD di Kecamatan Berbah Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

supervisi yang dilakukan pengawas Pendidikan Agama Islam cukup efektif dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI terlihat dari meningkatnya penguasaan 

 

27Ahmad Ihsanuddin, ‘Implementasi Supervisi Pengawas PAI Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Guru PAI SD Di Kecamatan Berbah Sleman’ Tesis (Surakrta: Program Pasca 
Sarjana, IAIN Surakarta, 2015), h. 215.  



16 
 

 
 

guru terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran, efektivitas guru dalam 

pembelajaran yang mendidik, dan fasilitas pengembangan potensi peserta didik. 2) 

Hambatan yang dialami pengawas dalam supervisi akademik adalah kurangnya tenaga 

pengawas PAI, banyaknya guru yang harus dibina dan kurangnya intensitas supervisi. 

3) Solusi dari kendala tersebut adalah rekrutmen pengawas baru, peningkatan intensitas 

supervisi kunjungan kelas dan peningkatan program pembinaan supervisi pengawas 

secara berkala dan berkesinambungan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis namun terdapat perbedaan yakni penulis lebih berfokus 

kepada supervisi akademik, kompetensi sosial dan kinerja guru. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Siti Hasanah, Mukhtar dan Risnita28 yang 

berjudul Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan 

Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Peserta didik di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan multicultural di 

SMP Negeri 3 Tanjung Jabung Timur cukup beragam, hal ini dibuktikan dengan 

peserta didik dan guru hidup berdampingan serta tidak membedakan satu sama lain, 

selain itu sekolah menjunjung tinggi nilai toleransi, suku, sosial ekonomi sebagai 

wujud dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Kompetensi sosial guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan multicultural 

peserta didik yakni: 1) sikap inklusif, guru PAI telah mengesampingkan semua 

perbedaan, 2) guru PAI mampu bersikap adaktif, yaitu beradaptasi dengan lingkungan 

 

28Siti Hasanah, Mukhtar dan Risnita, “Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam 
Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Siswa Di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Tanjung Jabung Timur”, Tesis. (Jambi: Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 
2019), h. viii.  
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sekitar, 3) guru PAI mampu berkomunikasi dengan peserta didik, rekan sejawat dan 

rekan ilmiahnya. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

karena penelitian tersebut tentang kompetensi sosial guru PAI dalam mengkaji nilai-

nilai multikultural sedangkan penulis lebih berfokus pada supervisi akademik, 

kompetensi peadagogik dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru. Nadya 

Friska Nurbilady dan Edi Suryadi29 melakukan penelitian dengan judul Kompetensi 

Sosial Guru dan Motivasi Belajar Peserta didik sebagai Determinan Prestasi Belajar 

Peserta Didik Kelas XI Administrasi Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan. 

Penelitian ini dikaji dalam bentuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 

survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru dan motivasi 

belajar peserta didik berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Dengan demikian prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan 

dengan melakukan perbaikan dan peningkatan dalam kompetensi sosial guru dan 

motivasi belajar peserta didik. Penelitian tersebut mengkaji tentang kompetensi sosial 

guru dan motivasi belajar peserta didik terhadap prestasi belajar peserta didik, 

sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada supervisi akademik, kompetensi 

pedagogik dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru.  

Penelitian mengenai kinerja guru dilakukan oleh Endah Ayu Kartika, Misykat 

Malik Ibrahim dan Yusuf Tahir30 dengan judul Kinerja Guru dalam Pembelajaran 

 

29Nadya Frizka Nurbilady dan Edi Suryadi, "Kompetensi Sosial Guru Dan Motivasi Belajar 
Siswa Sebagai Determinan Prestasi Belajar Siswa" Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 
(JPManper), vol. 3, no. 2, (2018), h. 255–62. 
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper/article/view/11772. (Diakses 15 Maret 2021).  

30Endah Ayu Kartika, Misykat Malik Ibrahim, dan Yusuf Tahir, "Kinerja Guru Dalam 
Pembelajaran Pada Program Full Day School Di SMAN 22 Makassar", Idaarah: Jurnal Manajemen 
Pendidikan, Vol 4, No. 1 (2020), h. 16. https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.12207. (Diakses 31 Maret 
2021).  
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pada Program Full Day School Di SMAN 22 Makassar. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kinerja guru di 

SMAN 22 Makassar mengalami peningkatan seperti perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Kedua, Full Day School di SMAN 22 Makassar tentang jadwal sekolah 

berdasarkan peraturan sekolah. Ketiga, upaya efektif untuk mengoptimalkan 

pembelajaran adalah dilakukan oleh guru dan sekolah. Guru mengajarkan 

pembelajaran ke siswa, memberikan motivasi dan metode pembelajaran. Sekolah 

membantu guru berdasarkan peraturan sekolah, proses belajar mengajar (PBM piket) 

dan dikendalikan oleh kepala sekolah di sekolah. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yakni tentang kinerja guru, namun terdapat 

perbedaan yaitu penulis meneliti variabel yang lain yakni supervisi akademik, 

kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Terdapat tujuan dan kegunaan penelitian secara khusus dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang ingin dica-

pai melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah seba-

gai berikut: 

a. Mendeksripsikan realitas supervisi akademik SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone. 
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b. Mendeksripsikan realitas kompetensi pedagogik guru SMP se-Kecamatan Ulaweng 

di Kabupaten Bone. 

c.  Mendeksripsikan realitas kompetensi sosial guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone. 

d. Mendeksripsikan realitas kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten 

Bone. 

e. Menguji pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone. 

f. Menguji pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

g. Menguji pengaruh kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone. 

h. Menguji pengaruh supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi 

sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian dijelaskan untuk memberikan keterangan tentang suatu hal 

yang diharapkan dalam penelitian ini. Kegunaan yang diharapkan tersebut adalah se-

bagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengem-

bangan ilmu dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, dan berguna juga untuk 
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menjadi referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian yang ada kaitannya 

dengan supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru, dan 

kinerja guru. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru tentang pentingnya 

supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial sehingga 

meningkatkan kinerja guru yang nantinya bermuara pada hasil pembelajaran. 

2) Hasil penelitian memberi manfaat positif bagi seluruh guru, sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam mengelola proses pembelajaran.  

3) Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru dan 

kinerja guru.  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Deskripsi Konseptual  

1. Supervisi Akademik 

a. Konsep Supervisi Akademik 

Supervisi secara etimologi berasal dari dua kata “super” dan “vision”. Super 

dapat diartikan kelebihan atau orang yang memiliki kelebihan, sedangkan “vision” 

diartikan pandangan jauh ke depan.1 Jadi, supervisi secara harfiah dapat diartikan 

sebagai kelebihan yang dimiliki seseorang untuk melihat jauh ke depan. 

Menurut pandangan Glickman, Gordon dan Ross Gordon Tahun 2004-2009 

menyatakan bahwa supervision adalah “mengawasi” (to watch over), “mengarahkan” 

(direct), dan “superintend”.2 Secara konseptual terdapat beragam istilah supervisi 

yang dapat ditemui di dalam kajian-kajian ilmiah yang memiliki kesamaan maksud 

sekalipun didefinisikan secara berbeda-beda. Istilah yang dimaksud meliputi istilah 

global instructional supervision dan istilah-istilah yang digunakan di Indonesia yang 

meliputi supervisi pengajaran, supervisi pembelajaran, dan supervisi akademik. 

Supervisi akademik dapat dipandang sebagai kegiatan pemberian bantuan yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah kepada guru-guru dalam memahami 

tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi juga dimaksudkan bisa memberikan pengalaman 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, menggali bahan-

 

1Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Cet. I; Yogjakarta: Kaukaba, 
2012), h. 111. 

2Carl D. Glickman, Gordon dan Ross Gordon, Supervision and Instructional Leadership, 
(USA: Library Of Congres Cataloging, 2004), h. 8. 
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bahan pelajaran dan metode-metode mengajar yang cocok untuk mencetak guru-guru 

yang profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.  

Supervisi pembelajaran mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan 

kompetensi dan kemampuan profesional guru.3 Glickman, Gordon dan Ross Gordon 

(2004-2009) mengemukakan teori mengenai supervision as developmental4 dalam 

model Supervision for Succesfull School memperkenalkan perubahan paradigma 

supervisi, dari supervisi konvensional (conventional supervision) dan supervisi 

konjenial (conengial supervision) ke dalam supervisi kolegial (collegial supervision). 

Supervisi konvensional dijalankan untuk melakukan kontrol perilaku guru dan 

berfungsi sebagai inspeksi, evaluasi, dan kontrol langsung maupun tidak langsung 

dari supervisor. Supervisi konjenial sekalipun masih melihat pemenuhan adminstratif 

(compliance), lebih banyak mengembangkan interaksi sosial yang bersahabat. 

Supervisi kolegial tidak bersifat hubungan hirarki antara guru dan supervisor yang 

ditugaskan, tetapi bersifat kolegial. Supervisi kolegial berfungsi sebagai realitas 

belajar (the province) bagi guru dan supervisor dan lebih berfokus kepada 

pertumbuhan guru (teacher growth) daripada pemenuhan guru (teacher compliance). 

Supervisi ini berupa fasilitasi kolaboratif dari inkuiri reflektif.  

Supervision as development dipandang sebagai suatu fungsi dan proses, bukan 

suatu posisi dan peran. Supervisi ini merupakan kepemimpinan untuk memperbaiki 

pembelajaran yang bisa melibatkan siapapun yang berkepentingan di dalam supervisi 

seperti kepala sekolah, wakil kepala, guru senior (master teacher), dan pengawas dari 

dinas pendidikan ataupun kantor kementerian agama. Konsep supervisi ini 

 

3Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan, h. 113. 

4Glickman, Gordon dan Ross-Gordon, Supervision and Instructional Leadership: A 
Developmental Approach, (Boston: Pearson, 2007), h. 460. 
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mengamanatkan bahwa supervisi harus berguna bagi peserta didik dan dapat 

meningkatkan kinerja sekolah secara profesional. Supervisor dipersyaratkan memiliki 

penguasaan pengetahuan, keterampilan interpersonal dan keterampilan teknis yang 

diperlukan untuk menjalankan tugas supervisi termasuk bantuan langsung (direct 

assistance), pengembangan kelompok (group development), pengembangan 

profesional (professional development), pengembangan kurikulum (curriculum 

development) dan penelitian tindakan (action research). Menurut Kimball Willes 

pada tahun 1955 yang dikutip oleh Nana Sudjana menyatakan bahwa supervisi 

akademik sebagai konsep supervisi modern yakni Supervision is assistance in the 

development of better teaching learning situation.5 Supervisi akademik merupakan 

suatu kegiatan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar 

memperoleh kondisi yang lebih baik. Dalam tulisan ini supervisi akademik yang 

dimaksud oleh penulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

membantu guru mengembangkan kemampunnya untuk mengelola proses 

pembelajaran. 

b. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik  

Supervisi akademik sebagai salah satu instrumen yang dapat mengukur dan 

menjamin terpenuhinya kualitas penyelenggaraan pendidikan maupun 

penyelenggaraan pembelajaran bertujuan membantu guru untuk lebih memahami 

peranannya di sekolah/madrasah dan memperbaiki cara-cara mengajar dan kemudian 

membantu kepala sekolah dalam manajemen sekolah/madrasah.6 Supervisi akademik 

 

5Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Jakarta:PT. Remaja Rosdakarya, 
2004), h. 19.  

6Syaiful Sagala, Supervisi pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung : Alfabeta, 
2010), h. 103. 
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menurut Donni Juni Priansa dan Karwati menyatakan bahwa supervisi akademik 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu guru dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya mengelolah proses 

pembelajaran, demi pencapaian tujuan pembelajaran.7 Tujuan supervisi akademik 

berkenaan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Supervisi akademik 

mempunyai tujuan utama yaitu membantu guru untuk meningkatkan profesionalisme 

dan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Donni Juni Priansa 

dan Karwati8 mengemukakan tujuan supervisi akademik yaitu : 

1) Pengembangan profesional  

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud mengembangkan 

kemampuan profesional seorang guru, yang meliputi memahami kondisi kelas, 

pengembangan keterampilan dalam mengajar, serta penguasaan teknik-teknik dalam 

proses pembelajaran. 

2) Pengembangan kualitas  

Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor 

kegiatan belajar mengajar di sekolah yang meliputi kunjungan kepala sekolah ke 

kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, ataupun 

dengan sebagian peserta didiknya. 

3) Penumbuhan motivasi  

Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru untuk 

 

7Donni Juni Priansa dan Karwati Euis, Kinerja Dan Profesionalisme Kepala Sekolah 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 214 

8Donni Juni Priansa dan Karwati Euis, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah, h. 216.  
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mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta mendorong guru untuk memiliki 

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

pengajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama supervisi 

akademik yaitu meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik. Melalui 

supervisi akademik, supervisor memengaruhi perilaku mengajar guru, sehingga 

semakin baik dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Namun, penelitian ini 

hanya berfokus pada pengembangan kualitas dan penumbuhan motivasi. 

2. Kompetensi Pedagogik Guru 

a. Konsep Kompetensi Pedagogik 

Gagasan untuk mengkaji dan mengembangkan andragogi secara konseptual 

teoretik dilakukan Malcolm Knowles pada tahun 1970. Menurut Malcolm Knowles 

pedagogik memiliki makna yang sama dengan istlah andragogi. Istilah andragogi 

mulai dirumuskan menjadi teori baru sejak tahun 1970-an oleh Malcolm Knowles 

yang memperkenalkan istilah tersebut untuk pembelajaran pada orang dewasa.9 

Knowles menjelaskan, terjadinya perbedaan antara kegiatan belajar anakanak dengan 

orang dewasa, disebabkan orang dewasa memiliki 6 hal, yakni: (1) Konsep diri (the 

self-concept); (2) Pengalaman hidup (the role of the learner’s experience); (3) 

Kesiapan belajar (readiness to learn); (4) Orientasi belajar (orientation to learning); 

(5) Kebutuhan pengetahuan (the need to know); dan (6) Motivasi (motivation).10 

 

9Malcolm Knowles, Andragogy: Concepts for Adult Learning (Washington D.C.: 
Departement of Heatlth, Education and Welfare, 1975), h.18. 

10Malcolm Knowles, Andragogy: Concepts for Adult Learning, h.20. 
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Keenam hal inilah yang menjadi asumsi dasar untuk menjadikan andragogi sebagai 

ilmu dalam melandasi penyelenggaraan serta pengembangan pendidikan nonformal 

dan pendidikan formal saat ini. Oleh karena itu, konsep pembelajaran dalam konteks 

andragogi, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan 

dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didiknya (warga 

belajar). Tanpa tujuan itu setiap pembelajaran dalam konteks andragogi menjadi tidak 

bermakna dan sama saja dengan model pembelajaran lainnya. Asumsi ini merupakan 

batasan khusus yang mampu membedakan konsep pembelajaran andragogi dengan 

konsep pembelajaran lainnya. 

Kemandirian dalam konsep andragogi berarti juga self directed learning. 

Knowles menguraikan secara jelas tentang pengertian self directed learning  

“as a process in which individuals take the initiative, whith or without the help 
of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, 
identifying human and other resources for learning, choosing and 
implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes”11  

Self directed learning memberikan acuan bagaimana peserta didik memiliki 

inisiatif untuk belajar, menganasilis kebutuhan belajar sendiri, mencari sumber 

belajar sendiri, memformulasi tujuan belajar sendiri, memilih dan 

mengimplementasikan strategi belajar dan melakukan self-evaluating. Komponen-

komponen tersebut merupakan dimensi bagaimana andragogi membangun karakter 

kemandirian dalam diri peserta didik atau aoutonomous learning). Seperti yang 

diketahui bahwa pengembangan program pendidikan yang berdasar pada konsep 

andragogi dan mengacu pada kemandirian peserta didik, merupakan tekanan khusus 

yang seringkali menjadi patokan dan prinsip dasarnya. Oleh karena itu program 

 

11Malcolm Knowles, Andragogy: Concepts for Adult Learning, h.22. 



27 
 

 
 

pendidikan yang dikembangkan akan lebih fleksibel. Hal ini terlihat dari tujuan yang 

ingin dicapai selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang pada 

peserta didik. 

Dalam prinsip andragogi, kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Pembelajaran orang dewasa pada prinsipnya dilakukan dan disusun bersama-sama 

antara sumber belajar (guru, tutor, pelatih) dan peserta didik (warga belajar, siswa, 

peserta pelatihan, dll) ini berlaku sampai tahap evaluasi, di samping itu pula dalam 

pengembangan pembelajaran dengan prinsip andragogi peserta didik diberikan 

kewenangan untuk menyusun, dan melaksanakan program pembelajaran, serta 

melakukan evaluasi pada program tersebut secara mandiri. Prinsip dasar yang 

dijadikan pegangan adalah mengacu pada konsep “dari, oleh, dan untuk peserta 

didik”, sehingga peran sumber belajar (guru, pelatih, pamong, tutor, fasilitator) 

bertindak sebagai orang memberikan bimbingan, dorongan atau arahan bila 

diperlukan. Maka dari itu kompetensi pedagogik yang dimaksud oleh penulis yakni 

kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelolah suatu pembelajaran. 

b. Indikator-indikator Kompetensi Pedagogik Guru 

Kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan dinamis. 

Menurut Badan Nasional Pendidikan yang dikutip oleh Jejen Musfah menyatakan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah: 

Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman 
wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) 
pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) 
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil beajar; 
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dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya.12 

Menurut Mulyasa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan tekhnologi pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya13. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh 

Mulyasa tentang kompetensi pedagogik. Maka penulis menjabarkan indikator-

indikator tersebut lebih detail sebagai berikut: 

1) Pemahaman terhadap peserta didik  

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu bagian kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus mengenal dan 

memahami peserta didik dengan baik. Setidaknya ada beberapa hal yang harus 

dipahami guru dalam memahami peserta didik meliputi tingkat kecerdasan, 

kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Seorang guru harus memahami 

bagaimana peserta didik mengalami perkembangan intelektual dan menetapkan 

kegiatan kognitif yang harus ditampilkan pada tahap-tahap yang berbeda. 

Pemahaman terhadap peserta didik akan lebih membantu guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik. Itu sebabnya guru dituntut untuk memenuhi berbagai 

persyaratan yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Persyaratan 

tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan agar guru dapat menjalankan 

 

12Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar (Cet.I; 
Jakarta: Kencana, 2011), h. 29. 

13Enco Mulyasa, Standar Kompetensi Guru Dan Sertifikasi Guru (Cet.I; Bandung: Pustaka 
Setia, 2015), h. 75. 
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tugas dengan baik dan pada akhirnya mencapai hasil yang maksimal sebagaimana 

tujuan akhir pendidikan. 

2) Perencanaan pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran mencakup tiga kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan 

kompetensi dasar, dan program pembelajaran. Seorang guru harus memiliki 

kemampuan untuk merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber 

daya yang ada di sekitar. Perencanaan pembelajaran yang baik akan berdampak 

positif yakni peserta didik akan selalu mendapat pengetahuan baru dan tidak akan 

terjadi pengulangan materi yang tidak perlu, menumbuhkan kepercayaan pada peserta 

didik pada guru sehingga mereka akan merasa senang dan giat dalam proses 

pembelajaran. Selain itu belajar akan menjadi aktivitas yang ditunggu-tunggu oleh 

peserta didik karena mereka akan merasa tidak sia-sia datang ke sekolah. 

3) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis  

Guru harus mampu menciptakan situasi belajar bagi peserta didik yang 

kreatif, aktif, dan menyenangkan. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan pembelajaran 

harus dimulai dari proses dialogis antarsesama subjek pembelajaran, sehingga 

melahirkan pemikiran yang kritis dan komunikatif. Pelaksanaan pembelajaran akan 

berhasil jika guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya. 

Menurut Geoff Petty yang dikutip oleh Jejen Musfah menyatakan bahwa belajar akan 

gagal, kecuali jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai ketidakjelasan atau mengklarifikasi kesulitan. Selain itu guru memberikan 

beberapa umpan balik tentang pemahaman peserta didik.  
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Mengajar adalah proses dua arah yakni di mana peserta didik dapat 

mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahaminya dari apa yang sedang disampaikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. Jika mengajar merupakan proses satu arah 

maka kehadiran guru tidak diperlukan karena kita dapat belajar menggunakan buku 

dan video.   

4) Pemanfaatan teknologi pembelajaran  

Penggunaan teknologi pada waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. 

Sehubungan dengan hal itu, guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran 

menggunakan teknologi sebagai media. Jadi, seorang guru diharapkan bisa menguasai 

sumber belajar yang berhubungan dengan teknologi informasi. 

5) Evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik  

Guru perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran, meliputi: 

perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode, dan pendekatan. Evaluasi hasil 

belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan 

kompetensi peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasi berbagai 

potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Seorang guru harus memiliki 

kemampuan membimbing dan menciptakan wadah bagi peserta didik untuk 

mengenali potensi dan melatih mengaktualisasi potensi yang dimiliki.  

Dari beberapa indikator di atas penelitian ini membatasi indikator yang akan 

diteliti yakni perencanaan pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.  
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3. Kompetensi Sosial Guru 

a. Konsep Kompetensi Sosial 

Pada tahun 1999 Gullota menyatakan bahwa: 

“Social competence is an ability or skill to interact with an environment 
effectively and influence people in order to achieve certain social objectives in 
the certain social context which is adapted to the environment, and the 
conditions encountered and the values held by individuals”14 

Pernyataan tersebut mengadung arti bahwa kompetensi sosial adalah 

kemampuan, kecakapan atau keterampilan individu dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan dan memberi pengaruh pada orang lain demi mencapai tujuan 

dalam konteks sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya lingkungan, dan 

kondisi yang dihadapi serta nilai yang dianut oleh individu. Kompetensi sosial 

mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan 

lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Guru 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai 

guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung 

jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, 

mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung 

jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan 

berinteraksi sosial. Adapun kompetensi sosial yang dimaksud oleh penulis yakni 

kemampuan dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap tuntutan serta lingkungan 

kerja pada saat menjalankan tugasnya sebagai guru. 

 

 

14Gullota, Adams, dan Montemayor, Developing Social Competence In Adolescent, 
(California: Sage Publications, 1999), h. 70. 
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b. Indikator-indikator Kompetensi Sosial Guru  

Seorang guru sama seperti manusia lainnya yakni manusia sosial yang dalam 

hidupnya berdampingan dengan manusia lain. Guru diharapkan memberikan contoh 

baik terhadap lingkungannya dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai bagian 

dari masyarakat. Guru harus berjiwa sosial tinggi yakni mudah beradaptasi dengan 

lingkungannya dan suka menolong.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan kompetensi sosial yakni: 

Kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi 
secara lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan bergaul secara santun 
dengan masyarakat sekitar.15 

Kemampuan sosial tersebut dirinci menjadi beberapa faktor, yaitu: bersikap 

inklusif dan bertindak obyektif, beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan 

dengan lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun 

dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain, secara lisan dan tulisan dalam 

bentuk lain, serta berkomunikasi secara empirik dan santun dengan masyarakat.16 

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Janawi, maka peneliti menjabarkan indikator-

indikator tersebut lebih detail sebagai berikut: 

1) Bersikap dan Berindak Obyektif  

Bertindak obyektif berarti guru juga dituntut berlaku bijaksana, arif, dan adil 

terhadap peserta didik. Bijaksana dan arif dalam keputusan dan pergaulan, bijak 

dalam bertindak, bijak dalam berkata dan bijak dalam bersikap. Kemudian guru 

 

15Badan Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Jakarta, 2006), h. 88. 

16Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 135.  



33 
 

 
 

dituntut untuk obyektif dalam berkata, obyektif dalam berbuat, obyektif dalam 

bersikap, dan obyektif dalam menilai hasil belajar. Bertindak obyektif dapat pula 

berarti bahwasanya guru sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran harus 

senantiasa memperlakukan peserta didik secara proporsional dan tidak akan memilih, 

memilah, dan berlaku tidak adil terhadap peserta didik.17 Bersikap dan bertindak 

obyektif terhadap peserta didik sesungguhnya adalah upaya transformasi agar suatu 

ketika peserta didik mampu menghadapi berbagai persoalan yang dialaminya. Untuk 

itu, seorang guru yang baik ialah guru yang berusaha mengesampingkan egoisme 

pribadi dalam berbagai situasi pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran 

tersebut dapat tercapai.18 Bersikap dan bertindak obyektif terhadap peserta didik 

sesungguhnya adalah upaya transformasi agar suatu ketika peserta didik mampu 

menghadapi berbagai persoalan yang dialaminya. Untuk itu, seorang guru yang baik 

ialah guru yang berusaha mengesampingkan egoisme pribadi dalam berbagai situasi 

pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai.19 Begitu 

pentingnya sikap obyektif guru sehingga sikap ini tidak hanya diterapkan pada 

peserta didik semata namun perlu diimplementasikan dalam lingkungan sekolah dan 

masyarakat dalam arti luas. 

2) Beradaptasi dengan Lingkungan  

Lingkungan adalah kondisi yang berada di lur individu yang mempengaruhi 

sosial seseorang. Beradaptasi dengan lingkungan adalah kemampuan yang dituntut 

pada seorang guru. Beradaptasi dengan lingkungan berarti seorang guru perlu 

 

17Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, h. 136. 

18Nuni Yusvavera Syatra, Desain Relasi Efektif Guru Dan Murid (Cet. I; Jogjakarta: 
Bukubiru, 2013), h. 129.  

19Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, h. 136. 
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melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat umumnya. Di lingkungan sekolah, guru diharapkan dapat 

beradaptasi dengan teman-teman kolegial profesi dan menyesuiankan diri denagn 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Beradaptasi dengan lingkunagn tugas guru 

berarti proses adaptasi menjadi bagian terpenting dalam berkomunikasi. Adaptasi 

berhubungan dengan konsep diri. Mulyasa menjelaskan bahwa hubungan inter 

personal sesame guru di sekolah dapat mempengaruhi kualitas kinerja guru. Selain itu 

guru juga harus meyadari bahwa pembelajaran memiliki sikap yang kompleks karena 

melibatkan aspek psikologis, pedagogis dan didaktis secara bersama.20 Ketiga aspek 

tersebut harus dipadukan dalam proses pembelajaran dan tidka boleh dipisah-

pisahkan. Aspek psikologis menunjukkan pada suatu kenyataan bahwa peserta didik 

sendiri pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda, di samping 

memiliki variasi seperti belajar keterampilan motoric, konsep dan belajar sikap. 

Aspek pedagogis menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung pada suatu 

lingkungan pendidikan dan aspek didaktis menunjukkan pada pengatiuran belajar 

peserta didik oleh guru. Aspek didaktis menitikberatkan pada sisi teknis 

pembelajaran. 

3) Berkomunikasi secara Efektif  

Kompetensi sosial dapat dilihat dalam berkomunikasi secara efektif. Guru 

sebagai inspirator dan motivator dalam proses pembelajaran memeiliki peran penting 

dalam melakukan komunikasi yang efektif. Misalnya, guru dituntut berkomunikasi 

dan bergaul dengan kolagialnya, anak didik, dan masyarakat sekitar. Komunikatif 

 

20Enco Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004: Panduan Pembelajaran KBK (Cet.II; 
Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 118. 
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efektif dapat terjalin jika dilakukan sering percaya bukan saling curiga di lingkungan 

sosial, termasuk lingkungan belajar. Berkomunikasi akan di anggap efektif bila guru 

dapat memahami karakteristik sosial dan lingkungannya. Hubungan sesama dengan 

profesi lebih didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan yang sama. Di antara yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan dengan sesama guru dan masyarakat 

dalam kultur.  

Pada dasarnya ada empat prinsip berkomunikasi yakni memunculkan pesan, 

arahkan focus, bersifat mengajak atau inklusif dan spesifik. Dalam melakukan 

komunikasi bahasa menjadi alat utama dalam melakukan interaksi. Bahasa memiliki 

peran sentral dalam perkembangan inteektual, sosial, dan emosional peserta didik dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Selanjutnya komunikasi yang efektif akan menghendaki penggunaan bahasa yang 

baik dan benar. Hal ini diwujudkan dalam komunikasi nyata dalam konteks ilmiah.  

4) Empatik dan Santun Berkomunikasi  

Sikap empatik dan santun menjadi hal yang paling penting dalam 

berkomunikasi. Sikap dan prilaku serat tutur bahasa akan menentukan atmosphere 

komunikasi. Seorang guru akan dikatakan profesional apabila ia memiliki citra di 

masyarakat. Ia banyak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. 

Masyarakat yang dimaksud disi adalah masyarakat pendidik (yang bergelut dengan 

dunia pendidikan/persekolahan) maupun masyarakat pada umumnya. 

Sikap empatik dan santun dapat diaplikasikan dalam cara melakukan kritik, 

teguran, dan nasehat. Bahasa menjadi solusi alternatif dalam menyampaikan kritik, 

teguran, dan nasehat tersebut. Bahkan empatik dan santun merupakan cara dan 

pendekatan yang dilakukan guru dalam melakukan komunikasi dengan anak, sesama 
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kolega, dan masyarakat. Oleh karena itu guru juga membutuhkan strategi dan 

pendekatan yang lebih intensif dapat diterima oleh lingkungan belajar. Sikap empatik 

dan santun ini terkadang terabaikan ketika berkomunikasi berlangsung antara guru 

sesama kolega, guru dengan peserta didik, dan guru dengan masyarakat. Sikap ini 

harus diperhatikan secara serius oleh dunia pendidikan di masa mendatang. Untuk itu, 

guru sebelum bertugas dipandang perlu untuk diberi pelatihan-pelatihan tentang 

komunikasi dan teori-teori komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran. 

Dari beberapa indikator di atas, penulis memfokuskan pada berkomunikasi 

secara efektif serta empati dan santun berkomunikasi. 

4. Kinerja Guru  

a. Konsep Kinerja Guru  

Berkaitan dengan kinerja guru pada tahun 1982 Leo Anglin berpendapat 

“Your success will depend upon your flexibility and your ability to view teaching as 

an everchanging process that reflects the society in which it occurs.”21 Maksudnya, 

kesuksesan kinerja guru tergantung pada keluwesan dan kecerdikan pandangan dalam 

mengajar sebagaimana terjadinya proses perpindahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Sekolah merupakan jaringan budaya yang dapat menjadi ukuran dari semua panutan 

budaya yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana pendapat Leo Angelin “Schools, in 

crarrying out their transmitter of the culture role can be viewed as a barometer that 

reflect thecomplexcity of the surrounding culture”.22 Kinerja guru merupakan 

 

21Leo Anglin, Teching What It‟s All About (New York: Publishers, 1982), h. 4. 

22Leo Anglin, Teching What It‟s All About,  h. 5. 
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perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata, hasil kerja dan tanggung 

jawab dalam menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang 

dimilikinya. Kinerja guru merupakan prestasi seorang guru yang diukur melalui 

standar yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama ataupun kemungkinan- 

kemungkinan lain dalam suatu rencana pembelajaran yang sudah distandarisasikan 

melalui silabus berdasarkan ketetapan yang baku. Adapun kinerja guru yang 

dimaksud oleh penulis yaitu perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata, 

hasil kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok sebagai guru. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seseorang, hal itu dikarenakan 

setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Tutik Rachmawati dan 

Abdullah S faktor yang mempengaruhi kinerja guru terdiri atas kepribadian dan 

dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, antarhubungan dan 

komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisplinan, kesejahteraan dan iklim 

kerja.23 Berdasarkan yang dikemukakan oleh Tutik Rachmawati dan Abdullah S maka 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kepribadian dan Dedikasi  

Kepribadian bagi guru sangatlah penting, karena dengan kepribadian inilah 

seorang guru dapat menentukan akan menjadi pembina dan pendidik yang baik bagi 

peserta didik atau bahkan akan menjadi perusak dan penghancur masa depan peserta 

didik. Kepribadian seorang guru akan terlihat di saat membina dan mendidik peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Semakin baik kepribadian seorang guru, semakin 

 

23Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 19-44.  
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baik pula dedikasi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sebagai seorang guru. Guru yang memiliki kepribadian baik, akan dapat 

membangkitkan kemauan untuk giat memajukan profesinya dan meningkatkan 

dedikasi yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik. 

2) Pengembangan Profesi 

Tidak sembarang orang dapat berprofesi sebagai guru, karena seorang guru 

dipandang masyarakat umum sebagai pendidik. Dalam profesi guru, diperlukan 

seseorang yang ahli, yang memiliki daya pikir, ilmu pengetahuan, dan keterampilan 

yang tinggi. Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan, agar tidak ketinggalan. Oleh 

karena itu, pengembangan profesi guru merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan, guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntunan terhadap profesi 

guru. Tuntutan dalam pengembangan profesi guru tersebut sebagai wujud dari 

keinginan menghasilkan guru-guru yang mampu membina peserta didik sesuai 

dengan tuntutan masyarakat, di samping sebagai tuntutan yang harus dipenuhi guru 

dalam meraih predikat profesional. 

3) Kemampuan Mengajar  

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, guru wajib memiliki beberapa 

kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi: kemampuan merencanakan 

pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, mengajarkan konsep, 

berkomunikasi dengan peserta didik, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil 

belajar. Kemampuan mengajar yang ditunjukkan oleh guru sebenarnya merupakan 

pencerminan penguasaan guru terhadap kompetensinya. Kompetensi guru merupakan 

kemampuan atau kesanggupan seorang guru dalam mengelola pembelajaran. 
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Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang diemban, 

akan memberikan efek positif terhadap hasil yang dicapai. Sebaliknya, jika 

kemampuan mengajar guru sangat rendah, maka akan mengakibatkan penurunan 

prestasi belajar peserta didik. Selain itu, akan berakibat turunnya tingkat kinerja guru 

itu sendiri. 

4) Antarhubungan dan Komunikasi  

Guru dalam melaksanakan tugasnya, perlu memerhatikan hubungan dan 

komunikasi antarkomponen yang berada di sekolah, baik itu antara guru dengan 

kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, maupun guru dengan 

komponen personalia lain di sekolah. Terbinanya hubungan dan komunikasi yang 

baik antara guru dan komponen dalam lingkungan sekolah akan dapat 

mengembangkan kreativitas guru tersebut, sebab, ada jalan untuk terciptanya 

interaksi dan respon balik dari komponen lain di sekolah atas kreativitas dan inovasi 

tersebut. Dengan begitu, kinerja guru akan meningkat seiring terjalinnya hubungan 

dan komunikasi yang baik antarkomponen di sekolah. Hal yang demikian, akan 

mendorong pribadi seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik. 

5) Hubungan dengan Masyarakat  

Guru selain dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah, juga 

dituntut untuk dapat berhubungan dengan masyarakat. Untuk dapat berhubungan 

dengan masyarakat, seorang guru dituntut memiliki kompetensi dan perilaku yang 

sesuai dengan struktur sosial masyarakat setempat, sebab ketika kompetensi dan 

perilaku guru tidak sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat, akan terjadi 

benturan pemahaman dan salah pengertian terhadap program yang dilaksanakan oleh 

sekolah. Jika hubungan guru dengan masyarakat sudah baik, maka akan 
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mengakibatkan setiap aktivitas guru dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga guru 

akan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

6) Kedisplinan  

Disiplin merupakan ketaatan atau ketepatan seseorang terhadap suatu aturan 

yang dilakukan secara sadar tanpa ada dorongan dari pihak lain. Kedisiplinan sangat 

dibutuhkan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 

pengajar. Keprofesionalan kinerja seorang guru dapat meningkat dengan adanya 

disiplin yang tinggi. Dengan kedisiplinan, seorang guru akan mampu mencermati 

aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar. 

7) Kesejahteraan  

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja guru, karena semakin sejahtera seseorang akan semakin tinggi kemungkinan 

untuk meningkatkan kinerja. Untuk memaksimalkan kinerja guru, upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu dengan memberikan kesejahteraan yang 

layak sesuai volume kerja guru. Jadi, tidak heran jika di negara maju guru 

mempunyai kualitas dan profesionalitas yang tinggi, sebab penghargaan terhadap 

guru sangatlah tinggi. Adanya jaminan kehidupan yang layak akan memotivasi guru 

untuk selalu bekerja dan meningkatkan kreativitas, sehingga kinerja guru selalu 

meningkat setiap waktu. 
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8) Iklim Kerja  

Iklim kerja merupakan hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, 

sosial, dan budaya yang memengaruhi sikap individu dan kelompok dalam 

lingkungan sekolah yang tercermin dari hubungan yang harmonis dan kondusif 

antaranggota personalia di sekolah. Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat 

kerja dapat menjadi faktor penunjang bagi peningkatan kinerja guru. Kenyamanan 

dalam bekerja membuat guru berpikir dengan tenang dan konsentrasinya akan 

terpusat pada tugas yang sedang dilaksanakan. 

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

memfokuskan pada penelitian ini yakni kemampuan mengajar, antarhubungan dan 

komunikasi. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang logis dan dibuat dalam bentuk 

diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola 

subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat memberikan 

gambaran hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. 

Kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab terhadap peserta didik yang dibimbingnya dengan meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Kinerja ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan dari 

supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Supervisi akademik yaitu 

kegiatan memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, agar 

kegiatan pembinaan relevan dengan peningkatan kemampuan profesional guru. Selain 

itu, kinerja guru juga dapat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Kompetensi guru 
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terdiri atas empat hal diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru, peneliti lebih berfokus terhadap kompetensi pedagogik dan 

kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berkenaan dengan 

pengelolaan pembelajaran peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial berkenaan 

dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar.24 Tolak ukur dalam tercapainya pendidikan ditentukan dari kinerja guru, 

namun beberapa hal di lapangan ditemukan bahwa masih ada guru yang tidak 

bersemengat dalam menjalankan tugasnya. Masalah tersebut juga ditemukan pada 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone karena masih beberapa guru hanya 

sekedar menggugurkan kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

tanpa memperhatikan implikasinya pada peserta didik. Hal tersebut ditandai dengan 

beberapa penugasan guru terkadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 

yang telah ditempuh, kurangnya pelatihan dan pengembangan yang didapatkan oleh 

guru dalam mengembangkan kompetensinya. Di sisi lain beberapa guru belum 

mampu menciptakan pembelajaran yang variatif dan interaksi sehari-hari baik dengan 

kepala sekolah, guru dan peserta didik masih belum terbangun dengan baik. Dengan 

demikian permasalahan tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara supervisi 

akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru dan kinerja guru.  

Supervisi akademik dan kompetensi guru merupakan beberapa fakor yang 

menunjang peningkatan kinerja guru. Terdapat beberapa teori dan hasil penelitian 

 

24Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif (Jakarta: 
Prenada Media, 2017), h. 274. 
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yang menyatakan bahwa supervisi akademik dan kompetensi guru ada hubungannya 

dengan kinerja guru, teori-teori dan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan secara 

singkat sebagai berikut: 

1. Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru  

Supervisi akademik merupakan implementasi aktivitas atau program yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam proses memantau kinerja guru, menilai dan 

mengambil tindakan untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.25 Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian, 

diantaranya penelitian oleh A. Suradi26 menemukan bahwa supervisi akademik yang 

dilakukan oleh kepala sekolah berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Slamet27 menyatakan bahwa 

kompetensi supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja guru. 

1. Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Kinerja Guru 

Kompetensi pedagogik dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program 

pembelajaran, kemampuan melakukan interaksi dan kemampuan melakukan 

penilaian. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian 

 

25Nur Aedi, Pengawas Pendidikan: Tinjauan Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2014), h. 3.  

26A. Suradi, “Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Dasar Negeri 79 Kota Bengkulu”, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 5, No. 1 (2018), h. 
28. https://core.ac.uk/download/pdf/234746408.pdf. (Diakses 18 Juni 2021).  

27Mochammad Selamet, “Pengaruh Kompetensi Supervisi Manajerial dan Supervisi 

Akademik Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana 
Administrasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 73. 
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/adpen/article/download/197/189. (Diakses 18 Juni 2021). 

https://core.ac.uk/download/pdf/234746408.pdf
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/adpen/article/download/197/189
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yang dilakukan oleh Budi Hartana28 yang menemukan bahwa dimensi yang paling 

kuat mempengaruhi kinerja guru adalah kompetensi pedagogik. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Asmin Supriyono29 membuktikan bahwa semakin tinggi 

kompetensi pedagogik maka kinerja guru juga tinggi dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Penelitian selanjutnya oleh I Wayan Sukayan, Made Yudana dan Dewa 

Gede Hendra Divayana30 menyatakan bahwa adanya kontribusi secara signifikan 

antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. 

2. Kompetensi Sosial Guru terhadap Kinerja Guru 

Kompetensi sosial merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang diperoleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik termasuk 

menyangkut perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik. Hal ini didukung oleh 

penelitian Ferni Irawani Zenita dan Lili Andriani31 menyatakan bahwa guru harus 

memahami pola tingkah laku peserta didik, sehingga interaksi guru dan peserta didik 

dapat berjalan dengan lancar. Guru dapat dengan mudah mengetahui permasalahan 

 

28Budi Hartana, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 2, No. 2 (2013), h. 147-162. 
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_587950943995.pdf. 
(Diakses 18 Juni 2021).  

29Asmin Supriyono, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Profesional dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 12. 
http://www.jurnal.ut.ac.id/index.php/jp/article/view/269/250. (Diakses 18 Juni 2021). 

30Wayan Sukayan, Made Yudana dan Dewa Gede Hendra Divayana, “Kontribusi 

Kepemimpinan Transformasional, Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Kompetensi Pedagogik dan 
Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di SMK Kerthawisata Denpasar”, Jurnal Administrasi 
Pendidikan Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2019), h. 157. https://ejournal-
pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/2804/1397. (Diakses 18 Juni 2021).  

31Ferni Irawani Zenita dan Lili Andriani, “Pengaruh Kompetensi Sosial dan Displin Kerja 

terhadap Kinerja Guru di SMA Neger 7 Muaro Jambi”, Scientific Journals of Economic Education, 
Vol. 1, No. 1 (2017), h. 37. http://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/view/4/5. (Diakses 18 Juni 
2021). 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_587950943995.pdf
http://www.jurnal.ut.ac.id/index.php/jp/article/view/269/250
https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/2804/1397
https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/2804/1397
http://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/view/4/5
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yang terjadi pada peserta didik. Pada akhirnya, guru akan membantu untuk 

memecahkan masalah yang mengganggu terhadap kelancaran belajar. kompetensi 

sosial lebih kecil, bukan berarti tidak penting karena sebagai pendidik tugas dan 

fungsinya bukan hanya melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, melainkan 

harus menjadi suri tauladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari serta 

harus menjadi panutan bagi anggota masyarakat sekitar. Di sisi lain Hendri Rohman32 

kompetensi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dengan kompetensi guru secara 

keseluruhan. Selain itu, keempat kompetensi tersebut memang harus terintegrasi 

dalam kinerja guru.  

3. Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Sosial Guru 

terhadap KInerja Guru 

Sekolah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, dilakukan supervisi 

akademik dan peningkatan kompetensi guru yang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja guru dan akan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan di 

sekolah. Tutik Rachmawati dan Abdullah S33 menyatakan bahwa keberadaan guru 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor yang 

berasal dari internal maupun eksternal yang akan memberikan dampak terhadap 

perubahan kinerja pada guru. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu 

kepribadian dan dedikasi, iklim kerja, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, 

pengembangan profesi, hubungan dengan masyarakat, kemampuan mengajar, 

kedisplinan, kesejahteraan, antarhubungan dan komunikasi. Hal ini didukung oleh 

 

32Hendri Rohman, “Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru”, Jurnal 
MADINISIKA Manajemen dan Keguruan, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 92-102. 
https://ejournal.unma.ac.id/index.php/madinasika/article/view/481/274. (Diakses 19 Juni 2021).  
33Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 16. 

https://ejournal.unma.ac.id/index.php/madinasika/article/view/481/274
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penelitian Sussono Hadi, Tukiran, dan Budi Yuwono34 menyatakan bahwa supervisi 

akademik, kompetensi guru, dan kedisiplinan secara parsial maupun secara bersama-

sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru karena variabel 

supervisi akademik, kompetensi guru, dan kedisiplinan dalam praktiknya merupakan 

satu kesatuan yang mempengaruhi kinerja guru.  Berdasarkan pandangan tersebut 

jelas bahwa adanya kaitan antara supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan 

kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru.  

Pertautan-pertautan variabel berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian 

sebelumnya terkait hubungan supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru dan 

kompetensi sosial guru dengan kinerja guru tersebut dapat digambarkan dalam bentuk 

kerangka pikir.  Berikut ini dijabarkan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian 

ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34Sussono Hadi, Tukiran, dan Budi Yuwono, “Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi 

Guru dan Kedisplinan terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal”, Jurnal Ilmiah 
Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 53. 
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/625. (Diakses 20 Juni 2021).  

http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/625
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

peneliti, sehingga rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.35 Hipotesis penelitian berdasar pada teori para ahli sebelumnya yang 

kemudian akan diuji secara empiris di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten 

Bone. Adapun hipotesis dalam penelitian diuraikan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

 

35Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) 
(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 96.  

Supervisi Akademik 
(X1) 

Kompetensi Sosial 
Guru (X3) 

Kompetensi Pedagogik 
Guru (X2) 

Kinerja Guru (Y) 
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2. Terdapat pengaruh antara kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

3. Terdapat pengaruh antara kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP 

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

4. Terdapat pengaruh antara supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan 

kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah ex-post facto. Penelitian ex-post facto merupakan pene-

litian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, 

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

menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi 

dan menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian 

saling berhubungan atau berpengaruh.1 Jenis penelitian ini digunakan karena pada 

penelitian ini peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. 

Karena itu, peneliti ini memerlukan waktu yang relatif singkat. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian yaitu Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan 

Ulaweng Kabupaten Bone, dengan jumlah sekolah sebanyak 3. Berikut uraian 

mengenai keberadaan sekolah yang akan diteliti: 

a. UPT SMP Negeri 1 Ulaweng berlokasi di Desa Tacipi, Kelurahan Manurunge, 

Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. 

b. UPT SMP Negeri 2 Ulaweng berlokasi di Desa Tea Musu, Kelurahan Tea 

Musu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. 

c. UPT SMP Negeri 3 Ulaweng berlokasi di Desa Maroanging, Kelurahan Cani 

Sirenreng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.  

 

1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 16.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 

Pendekatan penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan aktivitas 

penelitian agar memahami gejala yang terjadi.1 Pendekatan yang digunakan terdiri 

atas dua, yakni pendekatan metodologis dan pendekatan keilmuan. Dalam hal ini, 

peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu sebagai berikut: 

Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

metodologis dan pendekatan keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan pada penelitian dapat dilihat dari perspektif metodologi yang 

digunakan adalah pendekatan positivistik.2 Metode ini sebagai metode ilmiah karena 

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

rasional, dan sistematis.3 Penggunaan pengukuran yang disertai analisis secara 

statistik mengimplikasikan bahwa dilihat dari sudut metodologi, penelitian ini 

menggunakan positivistik dengan pendekatan kuantitatif asosiatif.  

2. Pendekatan Keilmuan 

Berbagai pandangan hasil studi tentang beberapa disiplin ilmu tertentu yang 

dipandang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karena setiap ilmu memiliki objek 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D  (Cet. 
XXVII; Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 13.  

2Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 45.  

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 7. 
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studi yang spesifik mengenai manusia, baik sebagai subjek pendidikan maupun 

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

pendekatan keilmuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya itu.4 Pendekatan sosiologis sangat diperlukan dalam penelitian ini sebab 

peneliti akan menggunakan angket sebagai alat untuk mendapatkan data yang 

perlukan. Dalam angket tersebut peneliti telah menuangkan beberapa aspek sosial 

karena ada keterkaitanya dengan variabel-variabel penelitian ini.  

b. Pendekatan pedagogik yaitu pendekatan yang menerangkan tentang gejala-gejala 

perbuatan mendidik atau dengan kata lain pedagogik adalah ilmu yang 

memberikan landasan, pedoman dan arah sasaran dalam usaha membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang beradab yaitu manusia berketerampilan, 

berbudaya, dan berpengetahuan.5 Pendekatan pedagogik sangat diperlukan dalam 

penelitian ini sebab peneliti akan menggunakan angket sebagai alat untuk 

mendapatkan data yang perlukan. Dalam angket tersebut peneliti telah 

menuangkan beberapa aspek mendidik karena ada keterkaitanya dengan variabel-

variabel penelitian ini.  

 

 

 

 

 

4Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet VIII; Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 38.  

5Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Cet. II; Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 7.  
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C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian membuat kesimpulan.6 Populasi 

merupakan sejumlah aspek atau subjek yang menjadi objek yang diteliti dan 

kemudian ditarik kesimpulan.  
Tabel 3.1 

Populasi Penelitian  

No Nama Sekolah 
Jumlah Guru 

Laki-Laki Perempuan Total 

1 UPT SMP Negeri 1 

Ulaweng   
9 23 32 

2 UPT SMP Negeri 2 

Ulaweng  
4 7 11 

3 UPT SMP Negeri 3 

Ulaweng  
5 8 13 

TOTAL 18 38 56 

Tabel tersebut menjelaskan tentang populasi dalam penelitian ini adalah guru 

di Sekolah Menengah Pertama se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 56 orang yang terdiri atas 18 laki-laki dan 38 

perempuan.  

 

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), h. 
177. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.7 Menurut Arikunto, apabila populasi dalam penelitian subjeknya kurang 

dari 100 penelitiannya merupakan penelitian populasi. Akan tetapi, populasi yang 

lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.8 Namun, 

karena penelitian ini memiliki populasi kecil yaitu 56 orang maka digunakan sampel 

jenuh atau menjadikan sampel dari semua populasi yang ada. Jadi, sampel dalam 

penelitian ini seluruh guru di Sekolah Menengah Pertama se-Kecamatan Ulaweng 

Kabupaten Bone yang berjumlah 56 orang. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah proses inti yang dilakukan peneliti dalam 

suatu penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.9 Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu angket/kuesioner dan dokumentasi. Metode 

pengumpulan data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi daftar 

pernyataan yang disusun berdasarkan varibel yaitu supervisi akademik, kompetensi 

pedagogik guru, kompetensi sosial guru, serta kinerja guru. Variabel untuk supervisi 

akademik yakni pengembangan kualitas yang terdiri atas kunjungan kelas, 

percakapan pribadi dengan guru dan percakapan dengan sebagian peserta didik 

 

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), h. 
178. 

8Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2012), h. 355. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 209. 
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selanjutnya penumbuhan motivasi meliputi mendorong guru menerapkan kemampuan 

dalam melaksanakan tugas mengajar, mendorong guru untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki dan mendorong guru untuk memiliki perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengajar. 

Variabel kompetensi pedagogik terdiri atas perencanaan pembelajaran yang meliputi 

identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar dan program pembelajaran. 

Selanjutnya pemanfaatan teknologi pembelajaran meliputi sumber belajar, metode 

pembelajaran dan media pembelajaran. Variabel untuk kompetensi sosial yakni 

berkomunikasi secara efektif meliputi guru dapat memahami karakteristik sosial dan 

guru dapat memahami lingkungannya, selanjutnya empati dan santun berkomunikasi 

yang meliputi kritik, teguran dan nasehat. Variabel kinerja guru yakni kemampuan 

mengajar yang meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran, memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dan mengamati kelas. Selanjutnya antarhubungan 

dan komunikasi meliputi komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, komunikasi 

guru dengan guru, komunikasi guru dengan peserta didik dan komunikasi guru 

dengan komponen personalia lain di sekolah. Angket tersebut kemudian disebarkan 

kepada tenaga pendidik yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun 

elektronik mengenai supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi 

sosial guru dan kinerja guru di Sekolah Menengah Pertama se-Kecamatan Ulaweng 

Kabupaten Bone. Dokumen yang dimaksud tentang profil Sekolah Menengah 



55 
 

 
 

Pertama se-Kecamatan Ulaweng, serta pengambilan foto proses terjadinya penelitian 

di lapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan untuk membantu 

mengukur berbagai variabel yang akan diteliti.10 instrumen ini digunakan dalam 

memperoleh informasi tentang hal yang diteliti, yang disesuaikan dengan teknik 

pengumpulan data yang diperlukan. 

Penyusunan instrumen merupakan pekerjaan penting dalam langkah 

penelitian. Instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan diteliti agar 

memperoleh data yang akurat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan tentang variabel penelitian yang 

diberikan kepada responden, baik secara individual atau kelompok, untuk mendapat-

kan informasi tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, angket dijadikan sebagai 

instrumen kunci (key instrument) dalam pengumpulan data di lapangan yang terkait 

dengan supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru, dan 

kinerja guru di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.  

 

 

 

 

 

10Muh. Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Aynat publishing, 2016), h. 100. 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen 

No Variabel/Dimensi Indikator 
Jumlah 

Pertanyaan 

1 Supervisi Akademik  

 

a. Pengembangan Kualitas 
1. Kunjungan kelas 
2. percakapan pribadi dengan 

guru 
3. percakapan dengan 

sebagian peserta didik 

 

1. 1-6 

b. Penumbuhan Motivasi 
1. Mendorong guru 

menerapkan kemampuan 
dalam melaksanakan tugas 
mengajar,  

2. Mendorong guru untuk 
mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki, 

3. Mendorong guru untuk 
memiliki perhatian yang 
sungguh-sungguh 
terhadap tugas dan 
tanggung jawab sebagai 
seorang pengajar. 

 

2. 7-12 

2 Kompetensi Pedagogik Guru  
 
 

 

 
a. Perencanaan Pembelajaran 
 
1. Identifikasi kebutuhan, 
2. Perumusan kompetensi 

dasar 
3. Program pembelajaran. 
 

 

 

1. 13-18 

b. Pemanfaatan Teknologi 
Pembelajaran 

1. Sumber belajar 
2. Metode pembelajaran 
3. Media pembelajaran 

2. 19-24 
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3 Kompetensi Sosial Guru  a. Berkomunikasi secara 
Efektif 
1. Guru dapat memahami 

karakteristik sosial 
2. Guru dapat memahami 

lingkungannya 

1. 25-28 

b. Empati dan Santun 
Berkomunikasi 
1. Kritik 
2. Teguran 
3. Nasehat 

2. 29-34 

4 Kinerja Guru  a. Kemampuan Mengajar 
1. Kemampuan 

merencanakan 
pembelajaran 

2. Memberikan pertanyaan 
kepada peserta didik 

3. Mengamati kelas 

1. 35-40 

b. Antarhubungan dan 
komunikasi 
1. Komunikasi antara guru 

dengan kepala sekolah 
2. Komunikasi guru 

dengan guru 
3. Komunikasi guru 

dengan peserta didik 
4. Komunikasi guru 

dengan komponen 
personalia lain di 
sekolah. 

2. 41-48 

 

2. Format Dokumen 

Dokumen merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pengumpulan 

serta analisis peneliti, baik itu berbentuk barang, gambar maupun tulisan sebagai 

pendukung serta dapat memberikan keterangan penting dalam penelitian ini. 

Dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data berupa 

dokumen, seperti profil sekolah, data tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah 
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peserta didik, akreditasi sekolah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait di SMP se-

Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.  

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas menunjukkan instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dilakukan dengan dua acara yaitu 

validitas internal/rasional (pendapat dari ahli) dan validitas eksternal/empiris.11 

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

yang digunakan dalam pengujian validitas instrumen umumnya bergelar doktor 

sesuai dengan lingkup yang diteliti. Pendapat ahli digunakan setelah instrumen 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 

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

akan digunakan, apakah tanpa perbaikan ataukah dengan perbaikan-perbaikan 

tertentu bahkan ahli akan memberikan pendapat bahwa intrumen harus dirombak 

total. Dalam proses validasi intrumen penelitian, ahli (judgment experts) memberikan 

judgment bahwa pada instrumen penelitian redaksi kata diperbaiki, dan pertanyaan 

negatif dihilangkan. Selanjutnya validasi eksternal/empiris yaitu uji validitas yang 

dibandingkan dengan data yang ada di lapangan.  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen adalah sebagai 

berikut:12  

 

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), 
h. 175-176. 

12Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Jakarta: 
Prenada Media, 2016), h. 169.  
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rxy =
N ∑ XY − (∑ X) (∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment. 

N = Jumlah responden uji coba. 

∑ X = Jumlah skor tiap-tiap item. 

∑ Y = Jumlahskor total. 

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

∑ X2 = Jumlah kuadrat skor X. 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat skor Y. 

Syarat minimal agar memenuhi syarat validitas instrumen yang diuji coba 

adalah jika rxy ≥ 0,30.13 Dengan demikian, jika korelasi antara skor item dengan skor 

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

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi hasil pengukuran. 

Hal tersebut berarti data yang diperoleh reliabel apabila hasil ukur yang diperoleh 

senantiasa sama walaupun dilakukan beberapa kali, dengan menggunakan alat ukur 

yang sama.14 Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan rumus berikut: 

𝑟𝑖 = (
𝑘

𝑘 − 1
) {1 −

∑ s𝑖
 2

s𝑡
 2

} 

Keterangan: 

 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D), 
h. 133.  

14Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian (Bumi aksara, 2017), h. 87.  
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k = Mean Kuadrat antara subjek. 

∑ s𝑖
2  = Mean Kuadrat Kesalahan. 

s𝑡
 2 = Varians total. 

Penentuan reliabilitas instrumen apabila nilai r ˃ 0,60.15 Dengan demikian, 

reliabel atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan ri dengan 

rtabel atau apabila ri ˂ 0,60. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan meng-

gunakan rumus Alpha Cronbach melalui bantuan program SPSS versi 24. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang 

bersifat penjelasan.16 Digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul melalui penya-

jian data dalam tabel distribusi frekuensi, grafik (dalam hal ini histogram frekuensi), 

dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata atau mean score. 

Teknik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data terkait rumusan masalah 

pertama sampai ketiga. Penggunaan statistik deskriptif dilakukan dengan beberapa 

teknik, yaitu: 

a. Teknik Scoring 

Teknik scoring adalah pemberian skor terhadap pernyataan yang terdapat pa-

da instrumen angket. Dalam hal ini, penulis menggunakan skala Likert, seperti terli-

hat pada tabel berikut: 

 

15Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah, h. 165. 

16Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian, h. 142.  
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Tabel 3.3 Skala Likert17  

No Skala Likert 
Skor 

Kode Pernyataan 
Positif 

Pernyataan 
Negatif 

1 Selalu 5 1 A 

2 Sering 4 2 B 

3 Kadang-kadang 3 3 C 

4 Hampir tidak pernah 2 4 D 

5 Tidak pernah 1 5 E 

b. Tabel Distribusi Frekuensi 

Distribusi frekuensi dari data penelitian yang dihasilkan dapat dilakukan 

dengan beberapa langkah, yaitu: 

1) Mencari nilai range dengan rumus: 

R = H – L + 1 

Keterangan: 

R = Range yang dicari 
H = Highest score (skor tertinggi) 
L = Lowest score (nilai terendah) 
1 = Bilangan konstan. 

2) Penentuan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges: 

K = 1 + 3,3 log N 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas yang dicari 

 

17Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), h. 109.  
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N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 

3) Penentuan interval/panjang kelas dengan rumus: 

P = 
𝑅

𝐾
 

Keterangan: 

P = Interval kelas yang dicari 

R = Range 

K = Jumlah kelas. 

4) Mencari Persentase dengan rumus: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 ×  100%  

Keterangan : 

P = Angka persentase. 

𝑓 = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

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

c. Menghitung rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus: 

X = 
∑ 𝑓i(xi)

∑ 𝑓𝑖
  

Keterangan: 

X : Rata - rata Variabel 

fi : Frekuensi untuk variabel 

xi : Tanda kelas interval variabel. 

d. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan menggunakan rumus: 

Sd = 
√∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑋)

𝑛−1
   

Keterangan: 

Sd = Standar deviasi 
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Fi = Frekuensi untuk variabel 

xi = Tanda kelas interval variabel 

X = Rata-rata.  

n = Jumlah populasi. 

e. Membuat tabel kategori skor 

Interpretasi data digunakan tabel kategori dengan terlebih dahulu menentukan 

kriteria (tolok ukur) yang akan dijadikan pedoman dengan cara: Skor maksimal 

(ideal) dikurang skor minimum yang diperoleh dibagi dengan jumlah kategori untuk 

memperoleh interval nilai. Tolok ukur yang telah dibuat akan menjadi penentu 

realitas supervisi akademik, kompetensi pedagogik guru, kompetensi sosial guru, dan 

kinerja guru di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupeten Bone. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan bagi populasi.18 Analisis statistik 

inferensial harus memenuhi syarat uji prasyarat, seperti uji normalitas dan uji 

linearitas. Berikut penjelasan mengani uji statistik inferensial tersebut: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dimaksudkan agar data-data yang digunakan berdistribusi 

normal atau tidak. analisis one-sample kolmogrov-smirnov test dengan bantuan 

software SPSS version 24. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas dengan analisis one-sample kolmogrov-smirnov adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.)> 0,05, maka dapat dikatakan data pada penelitian 

berdistribusi normal. 

 

18Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 355.  
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2) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka dapat dikatakan data pada penelitian 

tidak berdistribusi normal.19  

b. Uji Linearitas Data 

Uji linearitas merupakan uji untuk mengetahui hubungan linear setiap variabel 

yang diteliti. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui sifat linear antara dua 

variabel yang dijelaskan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang 

ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐺)
  

Uji linearitas diuji dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembi-

lang n-1 serta derajat pembebasan penyebut n-1, jika diperoleh 𝑓ℎ𝑢𝑡𝑢𝑛𝑔 < 

𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti data linear. Pengujian linearitas data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 24.  

c. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua hipotesis yaitu hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini, yaitu: 

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

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

Pengujian hipotesis pada mulanya dilakukan dengan menguji hipotesis 

penelitian kemudian dilakukan pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

 

 

19Riadi Edi, Statistika Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 92.  
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1) Pengujian secara parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh X1 (supervisi akademik) terhadap Y (kinerja guru), pengaruh X2 

(kompetensi pedagogik guru) terhadap Y (kinerja guru) dan X3 (kompetensi sosial 

guru) terhadap Y (kinerja guru). Pengujian hipotesis secara parsial ini dilakukan 

melalui uji korelasi product moment dan uji regresi sederhana, dengan bantuan 

program SPSS versi 24. 

a) Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi product moment dilakukan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent (positif atau 

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

independent mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan berskala 

interval atau rasio.20 Berikut rumus korelasi product moment: 

rxy =
N ∑ XY − (∑ X) (∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment. 
N = Number of cases. 
∑ XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. 
∑ X = Jumlah seluruh skor X. 
∑ Y = Jumlah seluruh skor Y. 

b) Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear digunakan untuk mencari tingkat pengaruh variabel independen 

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

 

20Priyatno Duwi, Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk 
Analisis Data & Uji Statistik (Jakarta: Penerbit MediaKom, 2009), h. 66.  
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Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan). 

X = Variabel independen 

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

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:21  

𝑎 =
(∑ 𝒚)(∑ 𝒙𝟐 )– (∑ 𝒙)(∑ 𝒙𝒚)

𝒏(∑ 𝒙𝟐 ) −  (∑ 𝒙)𝟐
 

𝑏 =
𝑛 (∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝒙𝟐 ) −  (∑ 𝑥)2
 

2) Pengujian secara Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dalam menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (supervisi akademik), X2 (kompetensi pedagogik guru) secara 

bersama-sama dengan X3 (kompetensi sosial guru) terhadap Y (kinerja guru). 

Pengujian secara simultan ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan uji regresi 

linear berganda, dengan bantuan program SPSS versi 24. 

a) Korelasi Ganda 

Uji korelasi ganda digunakan untuk mengetahui nilai yang menentukan 

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

Rumus uji korelasi ganda sebagai berikut: 

 

21Priyanto Duwi, Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk 
Analisis Data & Uji Statistik, h. 67.  
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𝑅𝑥1𝑥2𝑥3𝑦 = √
𝑟𝑦𝑥1

2 +  𝑟𝑦𝑥2
2 +  𝑟𝑦𝑥3

2 − 2𝑟𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥2  𝑟𝑦𝑥3
𝑟𝑥1𝑥2 𝑥3 

1 −  𝑟𝑥1𝑥2 𝑥3
2

 

Keterangan: 

𝑅𝑥1𝑥2𝑥3𝑦 = Korelasi antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama 
dengan variabel Y. 

ryx1   = Korelasi product moment antara X1 dengan Y. 

ryx2  = Korelasi product moment antara X2 dengan Y. 

ryx3  = Korelasi product moment antara X3 dengan Y. 

𝑟𝑥1𝑥2 𝑥3
 = Korelasi product moment antara X1, X2 dan X3 

22  

b) Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda dilakukan demi mengetahui tingkat pengaruh dua 

variabel independen atau lebih secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun 

rumus regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan. 

X = Nilai variabel independen 

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

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)23  

3) Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi yang diperoleh, baik perhitungan korelasi product moment 

maupun perhitungan korelasi ganda selanjutnya diinterpretasikan ke dalam pedoman 

 

22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 191.  

23Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian, h. 405.  
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yang telah ditetapkan. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi24  

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

4) Uji Signifikansi 

Uji signifikansi digunakan dalam melakukan generalisasi hasil analisis data 

sampel ke hasil analisis data berdasarkan populasi. Pengujian signifikansi dilakukan 

melalui uji t dan uji f. Uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilaksanakan 

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

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

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

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultanm jika Fhitung > Ftabel dengan taraf signifi-

 

24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 184.  
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kansi 0,05 atau 5%. Dengan demikian, kriteria pengujian adalah : terima Ho dan tolak 

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

5) Uji Determinansi 

Uji determinansi digunakan untuk mengetahui tingkat persentasi kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen dan memprediksi sisanya yang 

ditentukan oleh faktor lain dengan rumus:  

KP = r2
 x 100%. 

Keterangan: 

KP = Besarnya koefisien penentu (determinan). 

 r = Koefisien korelasi.25  

Koefisien determinansi didapatkan melalui nilai kuadrat dari koefisien kore-

lasi (r2) atau koefisien penentu karena variasi yang terjadi pada variabel dependen da-

pat dijelaskan melalui variasi yang terjadi pada variabel independen. Uji ini dilakukan 

dengan bantuan program SPSS versi 24. 

 

 

 

 

 

25M B Ridwan dan M Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 
Komunikasi, Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berikut ini hasil penelitian yang penulis dapatkan setelah melakukan 

penelitian.  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah 5,6, 7 dan 8, sekaligus menjawab hipotesis yantg ada. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik, kompetensi pedagogik 

dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

kabupaten Bone.  

Hasil penelitian didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan data di 

lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel 

supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik guru (X2), kompetensi sosial guru 

(X3) dan kinerja guru (Y) SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dan pedagogik dimana pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan angket yang berbentuk skala likert. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui 

masing-masing gambaran dari masing-masing variabel dan statistic inferensial 

dengan bantuan Statistical Packages for Social Science (SPSS)versi 24, untuk 

mencari pengaruh supervisi akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial 

guru terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone.
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Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan 

penelitian,yaitu: 

1. Realitas Supervisi Akademik SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten 

Bone 

Supervisi akademik dalam penelitian ini yakni mengacu pada pengembangan 

kualitas yang terdiri atas indikator yaitu kunjungan kelas, percakapan pribadi dengan 

guru, percakapan dengan sebagian peserta didik. Selanjutnya penumbuhan motivasi 

terdiri atas indikator yaitu mendorong guru menerapkan kemampuan dalam 

melaksanakan tugas mengajar, mendorong guru untuk mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki dan mendorong guru untuk memiliki perhatian yang sungguh-sungguh 

terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengajar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone melalui 

instrumen penelitian dalam bentuk angket dari 56 responden maka diperoleh data 

sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.  

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Supervisi Akademik 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 47 

Skor Minimum 34 

Rata-rata (Mean) 40,54 

Standar Deviasi 3,075 

Varians 9,453 

Range 13 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa skor 

maksimum untuk supervisi akademik adalah 47 dan skor minimum yaitu 34 dengan 

nilai rata-rarta 40,54 dan standar deviasi 3,075 dengan jumlah sampel 56 responden. 

Pada tabel 4.1 juga diperoleh nilai varians sebesar 9,453 dan range sebesar 13. 

Selanjutnya, analisis kategorisasi supervisi akademik yang disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
Kategorisasi Supervisi Akademik 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase (%) 

1 Rendah X < 37,4 8 14,29 

2 Sedang 37,4 ≤ X < 43,6 39 69,64 

3 Tinggi X ≥ 43,6 9 16,07 

Jumlah 56 100 
Sumber Data: Analisis Angket Supervisi Akademik 

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh 8 

responden yang menilai rendah dengan presentase 14,29%, 39 responden yang 

menilai sedang dengan presentase 69,64% dan 9 responden menilai tinggi dengan 

presentase 16,07%. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.1) diperoleh bahwa 

supervisi akademik di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sebesar 40,54 

berada pada kategori sedang.  
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2. Realitas Kompetensi Pedagogik Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone 

Kompetensi pedagogik guru dalam penelitian mengacu pada perencanaan 

pembelajaran terdiri atas indikator yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan 

kompetensi dasar dan program pembelajaran. Selanjutnya pemanfaatan teknologi 

pembelajaran yang terdiri atas indikator sumber belajar, metode pembelajaran dan 

media pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP se-

Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone melalui instrumen penelitian dalam bentuk 

angket dari 56 responden maka diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan 

dalam bentuk tabel berikut ini.  

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 46 

Skor Minimum 34 

Rata-rata (Mean) 41,04 

Standar Deviasi 2,942 

Varians 8,653 

Range 12 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa skor 

maksimum untuk kompetensi pedagogik guru adalah 46 dan skor minimum yaitu 34 

dengan nilai rata-rata 41,04 dan standar deviasi 2,942 dengan jumlah sampel 56 

responden. Pada tabel 4.3 juga diperoleh nilai varians sebesar 8,653 dan range sebesar 
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12. Selanjutnya, analisis kategorisasi kompetensi pedagogik guru yang disajikan 

dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 
Kategorisasi Kompetensi Pedagogik Guru 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase (%) 

1 Rendah X < 38,1 10 17,86 

2 Sedang 38,1 ≤ X < 43,9 35 62,50 

3 Tinggi X ≥ 43,9 11 19,64 

Jumlah 56 100 

Sumber Data: Analisis Angket Kompetensi Pedagogik Guru 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh 10 

responden yang menilai rendah dengan presentase 17,86%, 35 responden yang 

menilai sedang dengan presentase 62,50% dan 11 responden menilai tinggi dengan 

presentase 19,64%. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.3) diperoleh bahwa 

kompetensi pedagogik guru di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sebesar 

41,04 berada pada kategori sedang.  

3. Realitas Kompetensi Sosial Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone 

Kompetensi sosial guru dalam penelitian ini mengacu pada berkomunikasi 

secara efektif yang terdiri atas indikator yaitu guru dapat memahami karakteristik 

sosial dan guru dapat memahami lingkungannya. Selanjutnya empati dan santun 

berkomunikasi terdiri atas indikator kritik, teguran dan nasehat. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone melalui 

instrumen penelitian dalam bentuk angket dari 56 responden maka diperoleh data 

sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.  

 



75 
 

 
 

Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif Kompetensi Sosial Guru 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 40 

Skor Minimum 29 

Rata-rata (Mean) 34,84 

Standar Deviasi 2,334 

Varians 5,446 

Range 11 

Berdasarkan tabel 4.5  di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa skor 

maksimum untuk kompetensi sosial guru adalah  dan 40 skor minimum yaitu 29 

dengan nilai rata-rata 34,84 dan standar deviasi 2,334 dengan jumlah sampel 56 

responden. Pada tabel 4.5 juga diperoleh nilai varians sebesar 5,446 dan range sebesar 

11. Selanjutnya, analisis kategorisasi kompetensi sosial guru yang disajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 
Kategorisasi Kompetensi Sosial Guru 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase (%) 

1 Rendah X < 32,5 9 16,07 

2 Sedang 32,5 ≤ X < 37,2 40 71,43 

3 Tinggi X ≥ 37,2 7 12,50 

Jumlah 56 100 
Sumber Data: Analisis Angket Kompetensi Sosial Guru 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh 9 

responden yang menilai rendah dengan presentase 16,07%, 40 responden yang 

menilai sedang dengan presentase 71,43% dan 7 responden menilai tinggi dengan 
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presentase 12,50%. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.5) diperoleh bahwa 

kompetensi sosial guru di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sebesar 

34,84 berada pada kategori sedang.  

4. Realitas Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

Kinerja guru pada penelitian ini mengacu pada kemampuan mengajar yang 

terdiri atas indikator yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dan mengamati kelas. Selanjutnya antarhubungan 

dan komunikasi terdiri atas indikator yaitu komunikasi antara guru dengan kepala 

sekolah, komunikasi guru dengan guru, komunikasi guru dengan peserta didik, 

komunikasi guru dengan komponen personalia lain di sekolah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone melalui 

instrumen penelitian dalam bentuk angket dari 56 responden maka diperoleh data 

sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.  

Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Kinerja Guru 

Jumlah Sampel 56 

Skor Maksimum 52 

Skor Minimum 35 

Rata-rata (Mean) 45,07 

Standar Deviasi 3,378 

Varians 11,413 

Range 17 

Berdasarkan tabel 4.7  di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa skor 

maksimum untuk kinerja guru adalah 52 dan skor minimum yaitu 35 dengan nilai 
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rata-rata 45,07 dan standar deviasi 3,378 dengan jumlah sampel 56 responden. Pada 

tabel 4.7 juga diperoleh nilai varians sebesar 11,413 dan range sebesar 17. 

Selanjutnya, analisis kategorisasi kinerja guru yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.8 
Kategorisasi Kinerja Guru 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase (%) 

1 Rendah X < 41,7 6 10,71 

2 Sedang 41,7 ≤ X < 48,4 42 75 

3 Tinggi X ≥ 48,4 8 14,29 

Jumlah 56 100 
Sumber Data: Analisis Angket Kinerja Guru 

Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh 6 

responden yang menilai rendah dengan presentase 10,71%, 42 responden yang 

menilai sedang dengan presentase 75% dan 8 responden menilai tinggi dengan 

presentase 14,29%. Berdasarkan nilai rata-rata (lihat tabel 4.7) diperoleh bahwa 

kinerja guru di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sebesar 44,86 berada 

pada kategori sedang.  

5. Pengaruh Supervisi Akademik (X1) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel supervisi akademik (X1) dan kinerja guru (Y) 

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

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

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 24 for windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka 

kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 
Uji Normalitas Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru (X1-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X1-Y 0,200 Normal 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji normalitas supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diketahui nilai Kolmogrof 

Smirnov signifikansi sebesar 0,200 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang dipeoleh lebih besar dari α (0,200 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data supervisi akademik dan kinerja guru berdistribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan variabel 

dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

hubungan supervisi akademik (X1) terhadap kinerja guru (Y) linear atau tidak. 
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Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 for windows, yaitu jika 

nilai sig deviation from linearity > α maka terdapat hubungan yang linear dan jika 

nilai sig deviation from linearity < α maka tidak terdapat hubungan yang linear. Hasil 

uji linearitas untuk supervisi akademik dan kinerja guru disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut.  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Linearitas Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru (X1-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan 

X1-Y 0.741 0,694 Linear 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis SPSS versi 24 for windows diperoleh uji 

linearitas persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit (TC) = 

0,741 dengan nilai signifikansi 0,694 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari α (0,413 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang linear antara supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

c. Pengujian Hipotesis 

Berikut ini akan disajikan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah 

mengenai pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone dengan menguji hipotesis statistik dengan rumus 

korelasi product moment dan regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS 

versi 24 for windows. Selanjutnya untuk memberikan penafsiran terhadap analisis 

antara variabel, maka ditentukan dengan tabel berikut ini. 
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Tabel 4.11 
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Selanjutnya, hasil olah data akan dijabarkan sebagai berikut. 

1) Korelasi product moment` 

Korelasi antara supervisi akademik (X1) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Tujuan menguji hipotesis 

statistik untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau tidak. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 
Korelasi antara Supervisi Akademik dengan Kinerja Guru 

 Supervisi Akademik Kinerja Guru  

Supervisi 

Akademik 

 

 

 

Pearson 

Correlation 

1 0,418 

Sig. (2-

tailed) 

 0,001 

N 56 56 
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Kinerja Guru Pearson 

Correlation 

0,481 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,001  

N 56 56 

Dari output SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,040. 

Hal ini menunjukkan bahwa 0,001 < α = 0,05 maka bisa dinyatakan bahwa antara 

supervisi akademik dengan kinerja guru memiliki hubungan. Jika dilihat dari pearson 

correlation terdapat nilai sebesar 0,481. Angka 0,481 berada pada interval 0,40-0,599 

(lihat tabel 4.11) dengan tingkat korelasi sedang. 

2) Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

atau tidak anrtara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi 

linear sederhana antara supervisi akademik terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Uji Regresi Linear Sederhana Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru 

 (X1-Y) 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

T Sig 

Constant 26,449 3,382 0,001 

Supervisi Akademik (X1) 0,459 

a. Dependent Variabel: Kinerja Guru 
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Dari  output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant sebesar 

26, 449 dan pada supervisi akademik sebesar 0,459 sehingga persamaan regresinya 

yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,449 + 0,459X. Dari hasil analisis didapatkan taraf  

nyata (α) dan nilai tabel sebesar α= 5%= 0,05 dan derajat kebebasan (df)= n-1 = 56-1 

= 55. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 3,382 sedangkan nilai ttabel = 1,673 

artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 

0,001 lebih kecil dari α 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi 

akademik terhadap kinerja guru.  

Tabel 4.14  

Uji Jumlah  
Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru  
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .418a .175 .160 3.097 

a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Berdasarkan tabel di atas, besarnya pengaruh supervisi akademik terhadap 

kinerja guru melalui R square sebesar 0,175 atau sebesar 17,5%. 

6. Pengaruh Kompetensi Pedagogik  (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP 

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 
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mengetahui apakah variabel kompetensi pedagogik (X2) dan kinerja guru (Y) 

berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 

α = 0,05 dan begitupun sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila 

sig < α = 0,05. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS versi 24 for windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang 

diperoleh, maka kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru (X2-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X2-Y 0,066 Normal 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji normalitas kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diketahui nilai 

Kolmogrof Smirnov signifikansi sebesar 0,066 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang dipeoleh lebih besar dari α (0,066 > 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data kompetensi pedagogik dan kinerja guru 

berdistribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan variabel 

dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

hubungan kompetensi pedagogik (X2) terhadap kinerja guru (Y) linear atau tidak. 

Kriteria pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 for windows, yaitu jika 

nilai sig deviation from linearity > α maka terdapat hubungan yang linear dan jika 



84 
 

 
 

nilai sig deviation from linearity < α maka tidak terdapat hubungan yang linear. Hasil 

uji linearitas untuk kompetensi pedagogik dan kinerja guru disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut.  

Tabel 4.16 
Hasil Uji Linearitas Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru (X2-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan 

X2-Y 1,221 0,304 Linear 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil analisis SPSS versi 24 for windows diperoleh uji 

linearitas perssamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit (TC) 

= 1,221 dengan nilai signifikansi 0,304 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari α (0,304 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

c. Pengujian Hipotesis 

Berikut ini akan disajikan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah 

mengenai pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone dengan menguji hipotesis statistik dengan rumus 

korelasi product moment dan regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS 

versi 24 for windows. Selanjutnya, hasil olah data akan dijabarkan sebagai berikut. 

1) Korelasi product moment 

Korelasi antara kompetensi pedagogik (X2) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Tujuan menguji hipotesis 
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statistik untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau tidak. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 
Korelasi antara Kompetensi Pedagogik dengan Kinerja Guru 

 Kompetensi 

Pedagogik 

Kinerja 

Guru  

Kompetensi 

Pedagogik 

 

 

 

Kinerja 

Guru 

Pearson 

Correlation 

1 0,399 

Sig. (2-

tailed) 

 0,002 

N 56 56 

Pearson 

Correlation 

0,399 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,002  

N 56 56 

Dari output SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,002. Hal ini 

menunjukkan bahwa 0,002 < α = 0,05 maka bisa dinyatakan bahwa antara 

kompetensi pedagogik dengan kinerja guru memiliki hubungan. Adapun taraf 

hubungannya jika dilihat dari pearson correlation terdapat nilai sebesar 0,399. Angka 

0,399 berada pada interval 0,20 – 0,399 (lihat tabel 4.11) dengan tingkat korelasi 

rendah. 
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2) Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

atau tidak anrtara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi 

linear sederhana antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone sebagai berikut. 

Tabel 4.18 
Uji Regresi Linear Sederhana Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru 

(X2-Y) 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

T Sig 

Constant 26,287 3,194 0,002 

Kompetensi Pedagogik (X2) 0,458 

a. Dependent Variabel: Kinerja Guru 

Dari  output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant sebesar 

26,287 dan pada kompetensi pedagogik sebesar 0,458 sehingga persamaan regresinya 

yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,287 + 0,458X. Dari hasil analisis didapatkan taraf 

nyata (α) dan nilai tabel sebesar α= 5%= 0,05 dan derajat kebebasan (df)= n-1 = 56-1 

= 55. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 3,194 sedangkan nilai ttabel = 1,673 

artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 

0,002 lebih kecil dari α 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru.  
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Tabel 4.19 
Uji Jumlah  

Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja 
Guru 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .399a .159 .143 3.127 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru dilihat dari R square sebesar 0,159 atau 15,9%. 

7. Pengaruh Kompetensi Sosial  (X3) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel kompetensi sosial (X3) dan kinerja guru (Y) berdistribusi 

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

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

normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 24 for 

windows. Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.20 
Hasil Uji Normalitas Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru (X3-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X2-Y 0,200 Normal 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji normalitas kompetensi sosial terhadap kinerja 

guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diketahui nilai Kolmogrof 

Smirnov signifikansi sebesar 0,200 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang dipeoleh lebih besar dari α (0,200 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kompetensi sosial dan kinerja guru berdistribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan variabel 

dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

hubungan kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) linear atau tidak. Kriteria 

pengujian linearitas dengan olahan SPSS versi 24 for windows, yaitu jika nilai sig 

deviation from linearity > α maka terdapat hubungan yang linear dan jika nilai sig 

deviation from linearity < α maka tidak terdapat hubungan yang linear. Hasil uji 

linearitas untuk kompetensi sosial dan kinerja guru disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut.  

Tabel 4.21 
Hasil Uji Linearitas Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru (X3-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan 

X2-Y 0,607 0,799 Linear 
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Berdasarkan tabel 4.19 hasil analisis SPSS versi 24 for windows diperoleh uji 

linearitas persamaan garis regresi dari baris deviation from linearity, yaitu Fhit (TC) = 

0,607 dengan nilai signifikansi 0,799 dan menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari α (0,799 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang linear antara kompetensi sosial terhadap kinerja guru 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. 

c. Pengujian Hipotesis 

Berikut ini akan disajikan mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah 

mengenai pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone dengan menguji hipotesis statistik dengan rumus 

korelasi product moment dan regresi linear sederhana.menggunakan bantuan SPSS 

versi 24 for windows. Selanjutnya, hasil olah data akan dijabarkan sebagai berikut. 

1) Korelasi product moment 

Korelasi antara kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dilakukan dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial untuk menguji hipotesis statistik. Tujuan menguji hipotesis 

statistik untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau tidak. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.22 
Korelasi antara Kompetensi Sosial dengan Kinerja Guru 

 Kompetensi Sosial Kinerja Guru  

Kompetensi 

Pedagogik 

 

Pearson 

Correlation 

1 0,373 

Sig. (2-tailed)  0,005 
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Kinerja Guru 

N 56 56 

Pearson 

Correlation 

0,373 1 

Sig. (2-tailed) 0,005  

N 56 56 

Dari output SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,005. Hal ini 

menunjukkan bahwa 0,005 < α = 0,05 maka bisa dinyatakan bahwa antara 

kompetensi sosial dengan kinerja guru  memiliki hubungan. Jika dilihat dari pearson 

correlation terdapat nilai sebesar 0,373. Angka 0,373 berada pada interval  0,20 – 

0,399 (lihat tabel 4.11) dengan tingkat korelasi rendah. 

2) Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

atau tidak anrtara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi 

linear sederhana antara kompetensi sosial terhadap kinerja guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone sebagai berikut. 

Tabel 4.23 
Uji Regresi Linear Sederhana Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru (X3-Y) 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

T Sig 

Constant 26,272 2,952 0,005 

Kompetensi Sosial (X3) 0,540 

a. Dependent Variabel: Kinerja Guru 

Dari  output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant sebesar 

26,272 dan pada kompetensi sosial sebesar 0,540 sehingga persamaan regresinya 
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yaitu: Y = a + bX atau Y = 26,272 + 0,540X. Dari hasil analisis didapatkan taraf 

nyata (α) dan nilai tabel sebesar α= 5%= 0,05 dan derajat kebebasan (df)= n-1 = 56-1 

= 55. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 2,952 sedangkan nilai ttabel = 1,673 

artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 

0,005 lebih kecil dari α 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi sosial terhadap kinerja guru.  

Tabel 4.24 
Uji Jumlah  

Pengaruh Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .373a .139 .123 3.164 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh kompetensi 

sosial terhadap kinerja guru dilihat dari R square sebesar 0,139 atau 13,9%. 

8. Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Sosial Guru terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone 

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dalam menguji hipotesis 

tentang pengaruh X1 (supervisi akademik), X2 (kompetensi pedagogik guru) secara 

bersama-sama dengan X3 (kompetensi sosial guru) terhadap Y (kinerja guru). 

Pengujian secara simultan ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan uji regresi 

linear berganda. Berikut hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 

24. 
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a) Korelasi Ganda  

Uji korelasi ganda digunakan untuk mengetahui nilai yang menentukan 

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

Berikut ini uji korelasi ganda antara supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik 

(X2) dan kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) dijabarkan dalam bentuk 

tabel di bawah ini. 
Tabel 4.25 

  Uji Korelasi Ganda Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan 
Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru  

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimat

e 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Chan

ge 
df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .599a .359 .322 2.783 .359 9.690 3 52 .000 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Dari hasil output SPSS dapat dilihat bahwa signifikansi F change 0,000 lebih 

kecil dari α 0,05 maka variabel supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik (X2) 

dan kompetensi sosial guru (X3) memiliki hubungan yang signifikan terahadap 

kinerja guru (Y).  

b) Regresi Linear Berganda  

Regresi linear berganda dilakukan demi mengetahui tingkat pengaruh dua 

variabel independen atau lebih secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut 

ini uji regresi berganda antara supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik (X2) 

dan kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) dijabarkan dalam bentuk tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 4.26 
  Uji Regresi Linear Berganda Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik 

dan Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 225,083 3 75,028 9,690 .000b 

Residual 402,631 52 7,743   

Total 627,714 55    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

untuk pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y adalah 0,000 < 0,05  dan nilai Fhitung 9,690 

> Ftabel 2,79 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara 

simultan terhadap Y. Selanjutnya hasil analisis data dengan koefisien determinansi  

sebagai berikut. 

Tabel 4.27 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,359. Hal ini 

mengandung bahwa pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y sebesar 

35,9%. 

 

 

Uji Jumlah Pengaruh  
Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Sosial terhadap Kinerja Guru 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .599a .359 .322 2.783 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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B. Pembahasan  

1. Realitas Supervisi Akademik SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten 

Bone 

Supervisi akademik merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh 

kepala sekolah dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah dalam 

melaksanakan supervisi akademik harus memiliki keterampilan secara konseptual, 

interpersonal dan teknikal. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan supervisi akademik 

berjalan secara efektif dan efisien. Mukhtar  menyatakan  supervisi  akademik yaitu 

supervisi yang menitikberatkan terhadap proses kegiatan pembelajaran  yang  

dilakukan  oleh  guru.   

Terkait dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata dari 56 

responden terkait supervisi akademik sebesar 40,54. Berdasarkan konversi nilai yang 

telah dilakukan, mean score atau rata-rata tanggapan dari responden berada pada 

interval 37,4 ≤ 43,6 dengan jumlah frekuensi sebanyak 39 responden dan presentase 

sebesar 69,64% yang mengindikasikan bahwa supervisi akademik termasuk pada 

kategori sedang.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa supervisi akademik 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupeten Bone berada pada kategori sedang. Hal 

ini dapat dilihat dari 12 jumlah pernyataan angket supervisi akademik yakni 

pengembangan kualitas yang dijabarkan dalam indikator yaitu kunjungan kelas, 

percakapan pribadi dengan guru, percakapan dengan sebagian peserta didik. 

Selanjutnya penumbuhan motivasi yang dijabarkan dalam indikator yang terdiri atas 

mendorong guru menerapkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mengajar, 

mendorong guru untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan mendorong 
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guru untuk memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung 

jawab sebagai seorang pengajar. Hal ini dapat tercermin di lapangan bahwa kepala 

sekolah senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta mengarahkan, 

membimbing dan memberikan masukan kepada guru mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran, selain itu kepala sekolah juga telah melakukan 

tugasnya dalam hal supervisi akademik melalui tindakan pengontrolan jam pelajaran 

dan kunjungan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan melihat 

dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ngalim purwanto yang menyatakan bahwa supervisi akademik adalah segala bantuan 

dari para pemimpin sekolah yang diberikan untuk kepentingan perkembangan guru-

guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan.1 Selain itu 

Mulyasa juga mengungkapkan bahwa supervisi akademik adalah bantuan profesional 

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

dan umpan balik yang objektif dan segera.2 Selain itu hasil penelitian mendukung 

pernyataan dari Donni Juni Priansa dan Euis Karwati yang menyatakan bahwa 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk 

membantu guru dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya 

mengelolah proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.3 Selanjutnya 

hasil penelitian juga didukung dari penelitian yang telah dilakukan oleh Karsiyem dan 

 

1Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 76. 

2Enco Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h. 249.  

3Donni Juni Priansa dan Euis Karwati, Kinerja Dan Profesionalisme Kepala Sekolah 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 214.  
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Muhammad Nur Wangid4 memperoleh hasil bahwa pelaksanaan supervisi akademik 

di sekolah dasar se-gugus III Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Porgo yang 

meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran sudah dipahami dan dilaksanakan. Dalam perencanaan pembelajaran 

kepala sekolah memeriksa dokumen perencanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan 

pembelajaran kepala sekolah sudah memantau pembelajaran dengan melakukan 

kunjungan kelas dan mengamati kegiatan proses pembelajaran. Dalam kegiatan 

evaluasi pembelajaran  biasanya dilakukan dalam bentuk tes maupun bentuk lainnya. 

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Syamsuddin Hs5 yang menemukan 

bahwa supervisi akademik diselenggarakan dengan membantu guru mengembangkan 

kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik kehidupan kelas, 

mengembangkan keterampilan mengajar dan menggunakan kemampuan melalui 

teknik-teknik tertentu. Supervisi akademik dilaksanakan dengan kunjungan ke kelas-

kelas disaat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawat 

maupun sebagian peserta didik. 

Meskipun dalam beberapa hal ada kendala seperti kurangnya komunikasi 

yang terjalin antara kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dengan peserta didik. 

Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan waktu dalam proses pembelajaran. 

Namun demikian, hal ini sudah dapat menunjukkan bahwa kepala sekolah telah 

mampu melakukan supervisi akademik meskipun belum terealisasi secara efisien dan 

 

4Karsiyem dan Muhammad Nur Wangid, “Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam 

Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar Gugus III Sentolo Kulon Progo”, Jurnal Akuntabilitas 
Manajemen Pendidikan, Vol. 3, No. 2 (2015), h. 210. 
http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/6337/6350. (Diakses 17 Oktober 2021).  

5Syamsuddin Hs, “Penerapan Supervisi untuk Meningkatkan Kinerja Guru”, Jurnal Ilmiah 
Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 234-235. 
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/21164/13202. (Diakses 17 Oktober 2021). 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/6337/6350
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/21164/13202
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efektif, sehingga kepala sekolah masih perlu untuk meningkatkan hal tersebut. Dari 

sini kita dapat melihat bahwa kepala sekolah SMP se-Kecamatan Ulaweng telah 

berusaha secara maksimal dalam memenuhi kepentingan perkembangan guru melalui 

proses supervisi akademik.  

2. Realitas Kompetensi Pedagogik Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone 

Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional. Kompetensi pedagogik berkenaan dengan kemampuan guru dalam 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik serta 

mampu melakukan evaluasi hasil belajar.  

Terkait dengan hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru SMP 

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone yang telah diolah dengan analisis 

deskriptif ditemukan bahwa dari 56 responden yang ada terdapat guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik dalam kategori sedang sebanyak 35 responden dengan 

presentase 62,50% sedangkan sebanyak 8 responden berada pada kategori rendah 

dengan presentase 17,86% dan 11 responden berada pada kategori tinggi dengan 

presentase 19,64%. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 41,04. Hal ini 

mengindentifikasi bahwa kompetensi pedagogik guru berada pada kategori sedang 

dengan presentase 62,50%.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik 

guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang. 

Hal ini dapat dilihat dari 12 pernyataan angket kompetensi pedagogik guru meliputi 
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perencanaan pembelajaran yang dijabarkan pada indikator yaitu identifikasi 

kebutuhan, perumusan kompetensi dasar dan program pembelajaran. Selanjutnya 

pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dijabarkan ke dalam indikator yaitu 

sumber belajar, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Hal ini dapat 

tercermin dari tindakan guru sebelum melakukan pembelajaran yakni menyiapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, melakukan pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan mulai dari awal hingga akhir. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung guru senantiasa mampu memahami kebutuhan peserta didik dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau memberikan 

tanggapan mengenai materi yang telah diajarkan. Hal ini sesuai dengan pandangan 

Janawi yang menyatakan bahwa yang terpenting dipahami guru sebenarnya adalah 

bagaimana dunia peserta didik, karateristik peserta didik dan proses pendidikan.6 

Selain itu Sukmadinata yang dikutip oleh Jejen Musfah juga menyatakan bahwa guru 

harus mengenal dan memahami peserta didik dengan baik meliputi tahap 

perkembangan yang telah dicapai, kemampuan, keunggulan dan kekurangan, 

hambatan yang dihadapi serta faktor yang mempengaruhinya.7 Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anifa Alfia Nur8 yang menemukan bahwa guru 

yang baik adalah guru yang mampu memahami anak didiknya. Keberhasilan guru 

dalam meningkatkan komptensi pedagogik serta menanggulangi kesulitan 

pembelajaran tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam proses pendidikan. 

 

6Janawi, Kompetensi Guru (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 66. 

7Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melali Pelatihan dan Sumber Belajar (Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2011), h. 31. 

8Anifa Alfia Nur, “Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SD Yayasan Mutiara 

Gambut”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 2 No. 1 (2014). h. 71-831. 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/viewFile/3735/2970. (Diakses 18 Oktober 2021). 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/viewFile/3735/2970
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Selanjutnya penelitian yang telak dilakukan oleh Brigitta Putri Atika Tyagita dan Ade 

Iriani9 menemukan bahwa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru yakni dengan mengoptimalkan kolaborasi antar guru, kolaborasi 

antar guru dan peserta didik, mengoptimalkan dukungan dari pihak eksternal 

(yayasan dan dinas), mengoptimalkan profesionalisme guru dan kualitas guru serta 

meningkatkan kerja sama antara guru, peserta didik dan orangtua/wali. Dari beberapa 

indikator ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sumber belajar, 

metode pembelajaran dan media pembelajaran, hal ini dilihat dari penerapan 

pembelajaran tatap muka di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dilakukan 

secara bergantian sehingga guru harus lebih ekstra dalam melakukan proses 

pembelajaran.  

3. Realitas Kompetensi Sosial Guru SMP se-Kecamaatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone dengan jumlah responden sebanyak 56 yang 

diberikan pernyataan angket sebanyak 10 pernyataan. Maka diperoleh hasil nilai 

maksimum dari analisis deskriptif yaitu 40 dan nilai minum yaitu 29.  

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 56 reponden, 9 

responden berada pada kategori rendah dengan presentase 16,07%, 40 responden 

berada pada kategori sedang dengan presentase 71,43% dan 7 responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 12,50%. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 34,84. 

 

9Brigitta Putri Atika Tyagita dan Ade Iriani, “Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik 

Guru untuk Meningkatkan Mutu Sekolah”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 5, No 2 (2018). h.170. 
https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/download/938/1075 (Diakses 18 Oktober 2021).  

https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/download/938/1075
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Hal ini mengidentifikasi bahwa kompetensi sosial guru berada pada kategori sedang 

dengan presentase 71,43%.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang. Hal 

ini berdasarkan dari 10 pernyataan angket kompetensi sosial guru meliputi 

berkomunikasi secara efektif yang terdiri atas guru dapat memahami karakteristik 

sosial dan guru dapat memahami lingkungannya. Selanjutnya empati dan santun 

berkomunikasi yang terdiri atas guru memberikan kritik, teguran dan nasehat. Hal ini 

tercermin pada saat guru melakukan interaksi dengan kepala sekolah, sesama guru, 

tenaga kependidikan dan peserta didik baik dalam proses pembelajaran berlangsung 

ataupun di luar proses pembelajaran. Selain itu guru juga mampu beradaptasi dengan 

situasi dan kondisi sekolah baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ketika 

guru mendapatkan peserta didik yang tidak patuh dan taat tehadap aturan sekolah 

maka akan memberikan teguran bahkan ada beberapa guru yang memberikan sanksi 

terhadap peserta didik yang melanggar. Selain itu komunikasi yang terjadi antara 

sesama guru dan tenaga kependidikan terjalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Damsar yang mengemukakan bahwa kompetensi sosial merupakan 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua/wali dan masyarakat.10 Selain itu Soetjipto menjelaskan bahwa guru 

hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan 

kerjanya. Selain itu, guru juga hendaknya menciptakan dan memelihara semangat 

 

10Damsar. Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 165.  
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kekeluargaan dan kesetiakawanan di dalam maupun di luar lingkungannya.11 Selain 

itu Sukmadinata menjelaskan bahwa kompetensi sosial berkaitan dengan 

kesungguhan mengajar dan mendidik peserta didik, pembelajaran masyarakat melalui 

interaksi atau komunikasi langsung, guru menuangkan dan mengekspresikan 

pemikiran dan idenya melalui tulisan.12 Selain itu penelitian yang mendukung yakni 

penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Nurul Huda13 yang menyatakan 

bahwa hubungan guru dengan peserta didik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri 

tauladan bagi peserta didik, di dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai dengan 

kasih sayang dan adil serta menumbuhkannya dengan penuh tangungjawab. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mei Agustina Sintawati dan Nourman 

Oktaviarini14 menyatakan bahwa guru secara lebih efektif mampu berkomunikasi 

dengan efektif tanpa ada permasalahan baik antara peserta didik, sesama guru, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali dan masyarakat. Namun ada indikator yang harus 

ditingkatkan yakni guru belum mampu untuk memberikan kritikan terhadap kepala 

sekolah. 

 

 

11Soetjipto, Profesi Keguruan (Cet. II; Jakarta: Rineka, 2004), h. 47.  

12Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik (Cet. VIII; Bandung: 
Rosdakarya, 2006), h. 193.  

13Mohammad Nurul Huda, “Peran Kompetensi Sosial Guru dalam Pendidikan”, Jurnal Prodi 
Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2 (2017), h. 42. https://e-
jurnal.stail.ac.id/index.php/tadibi/article/download/Peran%20kompetensi%20Sosial%20Guru%20dala
m%20pendidikan/3 (Diakses 19 Oktober 2021). 

14Mei Agustina Sintawati dan Nourman Oktaviarini, “Analisis Pentingnya Kompetensi Sosial 

Guru terhadap Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran IPS di SDN 1 Moyoketen Kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018”, Jurnal Bidang Pendidikan Dasar, Vol. 
2, No. 2 (2018), h. 14. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPBD/article/download/2532/1904/ 
(Diakses 19 Oktober 2021).  

https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/tadibi/article/download/Peran%20kompetensi%20Sosial%20Guru%20dalam%20pendidikan/3
https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/tadibi/article/download/Peran%20kompetensi%20Sosial%20Guru%20dalam%20pendidikan/3
https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/tadibi/article/download/Peran%20kompetensi%20Sosial%20Guru%20dalam%20pendidikan/3
https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPBD/article/download/2532/1904/
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4. Realitas Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di kabupaten Bone  

Kinerja guru merupakan suatu bentuk hasil kerja atau hasil usaha baik berupa 

fisik maupun gagasan yang diberikan oleh guru. Kinerja biasanya mengacu pada 

tingkat keberhasilan seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

Terkait dengan hasil penelitian mengenai kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng 

di Kabupaten Bone yang telah diolah dengan analisis deskriptif ditemukan bahwa dari 

56 responden, 6 responden berada pada kategori rendah dengan presentase 10,71%, 

42 responden berada pada kategori sedang dengan presentase 75% dan 8 responden 

berada pada kategori tinggi dengan presentase 14,29%.  

Berdasarkan hasil analisis angket menunjukkan bahwa kinerja guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang. Hal ini dilihat 

dari 14 pernyataan angket kinerja guru meliputi kemampuan mengajar yang terdiri 

dari indikator kemampuan merencanakan pembelajaran, memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik dan mengamati kelas. Selanjutnya antarhubungan dan 

komunikasi yang terdiri atas indikator yaitu komunikasi antara guru dengan kepala 

sekolah, komunikasi guru dengan guru, komunikasi guru dengan peserta didik dan 

komunikasi guru komponen personalia lain di sekolah. Hal ini tercermin dari proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yakni guru mampu membuat rancangan 

pelaksanaan pembelajaran secara detail, selain itu guru juga memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya maupun tanggapan mengenai materi yang 

diajarkan oleh guru. Selanjutnya guru juga selalu mengontrol keadaan kelas baik dari 

segi kebersihan, penataan barang dan lain-lain. Guru juga kerap terlibat perbincangan 

dengan kepala sekolah mengenai hal pembelajaran meskipun waktunya terbatas, 

terjalin kerjasama yang baik sesama guru dan interaksi guru dengan peserta didik 



103 
 

 
 

dalam membangkitkan motivasi dan prestasi dilakukan dengan baik meskipun proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Supardi yang menyatakan bahwa kinerja guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung 

jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik.15 Selain itu Tutik Rachmawati dan Abdullah S menyatakan 

bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya.16 Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ririn Humaera dan Rusdinal17 yang menyatakan bahwa kinerja guru 

menentukan kesuksesan dari proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sidik Purwoko18 yang menemukan bahwa 

kinerja guru di SMK Negeri Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagian besar termasuk 

dalam kategori baik dengan presentase 65,3%. Selain itu, Ayu Dwi Kesuma  Putri 

dan Nani Imaniyati19 menemukan bahwa tingkat kinerja guru berada pada kategori 

cukup tinggi dengan presentase 54,5% dari keseluruhan responden. Selanjutnya 

 

15Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 54.  

16Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h.16.  

17Ririn Humaera dan Rusdinal, “Kinerja Guru dalam Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar 

Negeri 06 Balai-Balai pada Masa Covid-19”, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, Vol. 10, No. 1 
(2020), h. 8. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/110834/pdf (Diakses 19 Oktober 
2021).  

18Sidik Purwoko, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komitmen Guru, Disiplin Kerja 

Guru, dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru SMK”, Jurnal Akuntabilitas Manajemen 
Pendidikan, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 156. 
https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/8467/11337. (Diakses 09 September 2021).  

19Ayu Dwi Kesuma Putri dan Nani Imaniyati, “Pengembangan profesi guru dalam 

meningkatkan kinerja guru”, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 207. 
https://pdfs.semanticscholar.org/5f3d/38524a23bf0bf4c8419d53f98c69d8b43dc8.pdf. (Diakses 09 
September 2021). 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/110834/pdf
https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/8467/11337
https://pdfs.semanticscholar.org/5f3d/38524a23bf0bf4c8419d53f98c69d8b43dc8.pdf
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penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal dan N. 

Hani Herlina20 diperoleh hasil penelitian bahwa kinerja guru dalam pelaksaan 

pembelajaran pada mata pelajaran Alquran-Hadis di MIN 10 Ciamis mencapai rata-

rata 49,38 dengan interpretasi jawabaan responden pada angket dengan kategori 

cukup.  

5. Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone  

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji korelasi product 

moment  dan regresi linear sederhana antara supervisi akademik (X1) terhadap kinerja 

guru (Y) SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diperoleh hasil analisis  

korelasi product moment yaitu nilai signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga bisa 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara supervisi akademik (X1) 

terhadap kinerja guru (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Miftahul Laili Hasanah dan Muhammad Kristiawan21 yang menyatakan bahwa 

signifikansi (sig 2 tailed) sebesar 0,009. Karena signifikan < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hal ini maka dapat dijelaskan bahwa supervisi akademik kepala madrasah berkolerasi 

secara signifikan terhadap kinerja guru. 

Selanjutnya hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai ttabel = 1,673 < 

thitung  = 3,382 sedangkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan diperoleh persamaan 

 

20Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal dan N. Hani Herlina, “Pengaruh Kinerja Guru 

dalam Pelaksanaan Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Alquran-
Hadis”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol, 7, No. 1 (2019), h. 105. https://riset-
iaid.net/index.php/jppi/article/view/359. (Diakses 09 September 2021).  

21Miftahul Laili Hasanah dan Muhammad Kristiawan, “Supervisi Akademik dan Bagaimana 

Kinerja Guru”, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 104. 
http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMPI/article/view/1159. (Diakses 09 September 2021).   

https://riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/359
https://riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/359
http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMPI/article/view/1159
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regresi linear sederhana Y = 26,449 + 0,459X. Dilihat dari nilai thtung  dan signifikansi 

ada pengaruh antara supervisi akademik (X1)  tehadap  kinerja guru (Y). Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Tutik Rachmawati dan Abdullah S mengenai faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yakni : 

Salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja guru dapat 
dilakukan dengan melaksanakan teknik supervisi yang tepat dan sesuai dengan 
kemampuannya dan keinginan guru-guru secara berkesinambungan dalam 
upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses 
pembelajaran.22 

Selain itu, Supardi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru bisa berasal dari dalam diri guru yakni faktor faktor individu dan faktor 

psikologi sedangkan faktor dari luar yaitu faktor situasional dan faktor karakteristik 

pekerjaan.23Selanjutnya hasil penelitian yang mendukung yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Margi Purbasari24 supervisi akademik oleh kepala sekolah memiliki 

pengaruh kontribusi sebesar 23.2% terhadap variabel (Y) “kinerja guru dalam 

pembelajaran” dan 76.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel 

(X). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pujianto, Yasior Arafat dan Andi 

Arif Setiawan25 menyatakan bahwa supervisi akademik kepala sekolah menjadi salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru-guru Sekolah Dasar Negeri se-

Jalur 8 kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, sehingga kepala sekolah 

 

22Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 79. 

23Supardi, Kinerja Guru, h. 57. 

24Margi Purbasari, “Pengaruh Supervisi Akademik terhadap Kinerja Mengajar Guru di 

Sekolah Dasar”, Journal of Elementary Education, Vol. 4, No. 1 (2015)., h. 51. 
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/7532. (Diakses 09 September 2021).  

25Pujianto, Yasior Arafat dan Andi Arif Setiawan, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Air Salek”, Journal of 
Education Research, Vol. 1, No. 2, (2020). https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/8/7. (Diakses 09 
September 2021).   

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/7532
https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/8/7
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diharapkan dapat melakukan supervisi terhadap guru-guru yang dipimpinnya secara 

berkala dengan rutin untuk dapat mengembangkan kompetensi guru-guru. Penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh Susilo dan Slamet Sutoyo26 menemukan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SD Negeri rayon 4 Kecamatan Pulau Rimau. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara supervisi akademik terhadap kinerja 

guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone sehinggga hipotesis pertama 

diterima. Adapun besarnya pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru yaitu 

0,175 atau 17,5% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

6. Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji korelasi product 

moment  dan regresi linear sederhana antara kompetensi pedagogik (X2) terhadap 

kinerja guru (Y) SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diperoleh hasil 

analisis  korelasi product moment yaitu nilai signifikansi 0,002 < 0,05 sehingga bisa 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara kompetensi pedagogik 

(X2) terhadap kinerja guru (Y). Selanjutnya hasil uji regresi linear sederhana 

diperoleh nilai ttabel = 1,673 < thitung  = 3,194 sedangkan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 

dan diperoleh persamaan regresi linear sederhana Y = 26,287 + 0,458X. Dilihat dari 

nilai thitung  dan signifikansi ada pengaruh antara kompetensi pedagogik (X2)  tehadap  

kinerja guru (Y). Hal ini sejalan dengan pernyataan Gomes yang mengatakan bahwa 

 

26Susilo dan Slamet Sutoyo, “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru”, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 188. 
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/2908 (Diakses 19 Oktober 
2021). 

https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/2908
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faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan motivasi. Untuk 

menciptakan kinerja guru yang kompeten harus berlandaskan dengan penguasaan 

kompetensi yang yang optimal, karena tingkat penguasaan kompetensi guru sangat 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kinerja guru.  

Hal ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Hartana27 

kompetensi pedagogik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

artinya perubahan nilai kompetensi pedagogik mempunyai pengaruh searah terhadap 

perubahan kinerja guru atau dengan kata lain apabila kompetensi pedagogik 

meningkat, maka akan terjadi peningkatan kinerja guru dan secara statistik memiliki 

pengaruh yang signifikan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Raden Roro 

Suci Nurdianti28 yang menyatakan bahwa kompetensi pedagogik memiliki koefisien 

jalur 0,303 artinya variabel kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap kinerja guru 

sebesar 30,3%. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Palda29 mendapatkan hasil 

bahwa ada pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru di 

SMK Negeri 4 Makassar yang ditunjukkan dengan hasil uji T parsial bahwa nilai T 

hitung variabel kompetensi pedagogik guru di SMKN 4 Makassar sebesar 2,982 lebih 

besar dari nilai Ttabel pada Dk = N-2 = 38 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 1,684 

 

27Budi Hartana, Pengaruh Kompetensi Pedagogik, “Kompetensi Profesional dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 2, No. 2 (2013), h. 160. 
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_587950943995.pdf. 
(Diakses 09 September 2021).  

28Raden Roro Suci Nurdianti, “Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Pedagogik 

Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Negeri Di Kota Bandung”, Jurnal Ilmiah Manajemen dan 
Bisnis, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 183-188. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/1503. 
(Diakses 09 September 2021).  

29Andi Palda, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 4 Makassar”, Jurnal Konfiks, Vol. 5, No. 1 (2018), h. 15. 
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/1334/1182. (Diakses 09 September 2021). 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_587950943995.pdf
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/1503
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/1334/1182


108 
 

 
 

(2,982>1,684). Selanjutnya, nilai signifikansi hitung variabel kompetensi pedagogik 

guru di SMKN 4 Makassar 0,026 lebih kecil dari nilai signifkansi yang ditetapkan 

yaitu 0,05. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fadli Rasam, Ani Interdiana Candra 

Sari dan Elin Karlina30 variabel X1 secara partial diketahui nilai sig. (t) 0,001 hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 0,001 t tabel (1,960) yang artinya terdapat pengaruh 

kompetensi pedagogik secara partial terhadap kinerja guru.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru 

SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone sehingga  hipotesis kedua diterima. 

Adapun besarnya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru yaitu 0,159 

atau 15,9% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

7. Pengaruh Kompetensi Sosial terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji korelasi product 

moment  dan regresi linear sederhana antara kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja 

guru (Y) SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone diperoleh hasil analisis  

korelasi product moment yaitu nilai signifikansi 0,005 < 0,05 sehingga bisa 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara kompetensi sosial (X3) 

terhadap kinerja guru (Y). Selanjutnya hasil uji regresi berganda diperoleh nilai ttabel = 

1,673 < thitung= 2,952 sedangkan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 dan diperoleh 

persamaan regresi linear sederhana Y = 26,272 + 0,540X. dilihat dari nilai thitung  dan 

 

30Fadli Rasam, Ani Interdiana Candra Sari dan Elin Karlina,”Peran Kompetensi Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Jakarta Selatan”, Research and Development Journal of 
Educational, Vol. 6, No.1 (2019), h. 49. 
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/4371/2767. (Diakses 09 September 
2021).  

https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/4371/2767
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signifikansi ada pengaruh antara kompetensi sosial (X3)  tehadap  kinerja guru (Y). 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hallie Josias 

Sahertian dan Veronica Jolanda Satriobudi31 bahwa kompetensi sosial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru (alpha = 5%). Hal ini berarti kompetensi 

sosial yang merupakan karakter sikap dan perilaku atau kemauan untuk membangun 

simpul-simpul kerjasama dengan orang lain ketika menghadapi permasalahan di 

tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja guru. Semakin baik kompetensi sosial yang 

dimiliki oleh seorang guru maka dapat meningkatkan kinerja guru tersebut. 

Terjalinnya hubungan sosial yang baik diantara para guru juga dapat berdampak 

kepada suasana hati guru tersebut saat mengajar sehingga mempengaruhi kinerjanya. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ferni Irawani Zenita dan Lili Andriani32 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sosial 

terhadap kinerja guru di SMA Negeri 7 Muaro Jambi. Penelitian selanjutnya 

dilakukan Pratiwi Indah Sari33 menyatakan bahwa hasil analisis data pada pengaruh 

kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru pada SMK bidang manajemen bisnis 

jurusan pemasaran di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dapat diketahui bahwa 

hubungan tersebut memiliki nilai pada Standardized Coefficient Beta = 0,485 dengan 

 

31Hallie Josias Sahertian dan Veronica Jolanda Satriobudi, “Pengaruh Kompetensi Intelektual, 
Kompetensi Emosional dan Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Guru SMA Swasta di Kota Malang”, 

Competence Journal of Management Studies, Vol. 10, No. 2 (2016), h. 126. 
https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3520/2591. (Diakses 09 September 2021) 

32Ferni Irawani Zenita dan Lili Andriani, “Pengaruh Kompetensi Sosial Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Di Sma Negeri 7 Muaro Jambi”, Vol. 1, No. 1 (2017), h. 40. 
http://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/view/4. (Diakses 09 September 2021).  

33Pratiwi Indah Sari, Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kompetensi Sosial Guru Terhadap 
Kinerja Guru Serta Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada SMK Bidang Manajemen Bisnis 
Jurusan Pemasaran di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran, 
Vol. 6, No. 1, (2020), h. 64. http://jm.ejournal.id/index.php/mendidik/article/view/106/98. (Diakses 09 
September 2021).  

https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3520/2591
http://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/view/4
http://jm.ejournal.id/index.php/mendidik/article/view/106/98
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thitung = 5,627, dan tingkat signifikansi = 0,018. Sementara, koefisien jalur variabel 

lain (Px2  ) = 0,877. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

terdapat seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh guru berhubungan dengan 

profesinya sebagai pengajar, tugas guru ini sangat berkaitan dengan kompetensi 

profesionalnya. Hakikat profesi guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang di luar bidang Pendidikan, walaupun pada kenyataannya masih 

terdapat hal-hal tersebut di luar bidang pendidikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja guru SMP 

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone sehingga hipotesis ketiga diterima. 

Besranya pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja guru yakni senilai 0,139 atau 

13,9% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

8. Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Sosial Guru terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone 

Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone melalui pengembangan kualitas dapat dilihat dari 

kunjungan kelas yang dilakukan dengan melihat sisi administrasi dan proses 

pembelajaran yang dilakukan. Selain kunjungan kelas, kepala sekolah juga 

melakukan percakapan bersama guru dan peserta didik mengenai proses 

pembelajaran yang berlangsung selama semester yang sedang ditempuh. Selain 

pengembangan kualitas, kepala sekolah juga melakukan supervisi akademik melalui 

penumbuhan motivasi yang dilakukan dengan cara memberikan dorongan, arahan, 

pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk menunjang proses pembelajaran. Hal-hal 
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yang dilakukan oleh kepala sekolah akan berdampak terhadap kinerja guru. Selain itu 

kinerja guru juga akan meningkat jika kompetensi yang guru miliki juga semakin 

membaik. Hal ini dapat dilihat di SMP se-Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone 

bahwa kompetensi pedagogik guru dapat dilihat melalui pengidentifikasian 

kebutuhan peserta didik, program pembelajaran yang tertuang dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran, guru juga memanfaatkan sumber belajar dengan baik, 

guru juga mampu untuk menerapkan metode pembelajaran kombinasi serta guru 

memanfaatkan tekhnologi pembelajaran. Selanjutnya kinerja guru juga tidak terlepas 

dari kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone dapat dilihat dari cara guru berkomunikasi dengan kepala sekolah, 

sesama guru, peserta didik. Selain itu kompetensi sosial juga dapat dilihat melalui 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekolah baik lingkungan internal maupun 

eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi akademik, kompetensi pedagogik 

dan kompetensi sosial guru memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kinerja guru. 

Hal ini sejalan dengan hasil pengujian secara simultan dilakukan melalui uji korelasi 

ganda dan uji regresi linear berganda menjelaskan bahwa terdapat korelasi atau 

hubungan antara supervisi akademik (X1), kompetensi pedagogik (X2) dan 

kompetensi sosial X3) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone. Hal ini dapat dilihat dari hasil SPSS yang menunjukkan bahwa 

signifikansi F change 0,000 < α = 0,05.  Selanjutnya Hasil regresi berganda diperoleh 

hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung 9,690 > Ftabel 2,79 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Adapun persamaan regresi linear berganda yakni Y= 

1,604+0,265X1+0,363X2+0,512X3. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Tutik 
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Rachmawati dan Abdullah S34 yang menyatakan bahwa keberadaan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor yang berasal 

dari internal maupun eksternal yang akan memberikan dampak terhadap perubahan 

kinerja pada guru. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu: 

kepribadian dan dedikasi, iklim kerja, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, 

pengembangan profesi, hubungan dengan masyarakat, kemampuan mengajar, 

kedisplinan, kesejahteraan, antarhubungan dan komunikasi. Selain itu penelitian yang 

mendukung yakni penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian Sussono Hadi, 

Tukiran, dan Budi Yuwono35 menyatakan bahwa supervisi akademik, kompetensi 

guru, dan kedisiplinan secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru karena variabel supervisi 

akademik, kompetensi guru, dan kedisiplinan dalam praktiknya merupakan satu 

kesatuan yang mempengaruhi kinerja guru. Melalui pengujian secara determinasi 

diperoleh nilai R square sebesar 0,359 ini menunjukkan bahwa pengaruh supervisi 

akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial guru terhadap kinerja guru 

sebesar 35,9% dan selebihnya di pengaruhi oleh faktor lain. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ahmad Barizi yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru baik berasal dari internal dan eksternal. 36 Faktor internal berupa kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan 

 

34Tutik Rachmawati dan Abdullah S, Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya 
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 16. 

35Sussono Hadi, Tukiran, dan Budi Yuwono, “Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi 

Guru dan Kedisplinan terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal”, Jurnal Ilmiah 
Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 53. 
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/625. (Diakses 20 Oktober 2021).  

36Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 150. 

http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/625
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dan latar belakang keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya yakni gaji, sarana dan 

prasarana, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realitas supervisi akademik SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

berada pada kategori sedang. Hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa 39 dari 

56 responden dengan presentase sebesar 69,64% dan nilai rata-rata 40,54.  

2. Realitas kompetensi pedagogik guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di 

Kabupaten Bone beada pada kategori sedang. Hal ini dilihat dari hasil 

penelitian bahwa 35 dari 56 responden dengan presentase yaitu 62,50% dengan 

nilai rata-rata 34,84. 

3. Realitas kompetensi sosial guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten 

Bone berada pada kategori sedang. Hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa 40 

dari 56 responden dengan presentase yaitu 71,43% dan nilai rata-rata sebesar 

34,84.  

4. Realitas kinerja guru SMP se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone berada 

pada kategori sedang. Hal ini dilihat dari hasil penelitian sebanyak 42 dari 56 

responden dengan presentase sebesar 75% dan nilai rata-rata sebesar 45,07.  

5. Terdapat pengaruh supervisi akademik (X1)  terhadap kinerja guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. Hal ini dilihat dari hasil analisis thitung 

= 3,387 sedangkan nilai ttabel = 1,673 artinya nilai thitung lebih besar 

dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari α 

0,05. 
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6. Terdapat pengaruh kompetensi pedagogik (X2) terhadap kinerja guru (Y) SMP 

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. Hal ini dilihat dari hasil analisis 

thitung = 3,194 sedangkan nilai ttabel = 1,673 artinya nilai thitung lebih besar 

dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari α 

0,05.  

7. Terdapat pengaruh kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone. Hal ini dilihat hasil analisis thitung = 

2,952 sedangkan nilai ttabel = 1,673 artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan 

nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari α 0,05.  

8. Terdapat pengaruh antara supervisi akadmik (X1), kompetensi pedagogik (X2) 

dan kompetensi sosial (X3) terhadap kinerja guru (Y) SMP se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone, hal ini dilihat dari hasil pada uji regresi berganda 

yaitu nilai Fhitung 9,690 > Ftabel 2,79 dan nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2 

dan X3 terhadap Y adalah 0,000 < 0,05.  

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah  

Kepala sekolah melakukan supervisi akademik dengan efisien dan efektif untuk 

memberikan ruang dan fasilitas bagi guru yang mendapatkan kesulitan dan 

masalah dalam hal proses pembelajaran. 
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2. Bagi guru  

Guru mampu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti beberapa pelatihan 

dan pendidikan selain itu tugas dan tanggungjawab sebagai guru dijalankan 

dengan baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa sebaiknya menjadikan bahan 

referensi.  
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Hasil Uji Coba Angket Supervisi Akademik (X1) 

Responde
n 

Item Pertanyaan 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 55 

2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 52 

3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 53 

4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 51 

5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 50 

6 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 52 

7 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 51 

8 3 3 3 4 4 4 4 5 1 1 1 5 38 

9 5 4 4 3 4 4 1 3 5 3 1 5 42 

10 4 4 4 4 2 4 3 3 5 4 3 2 42 

11 3 3 2 3 4 4 4 3 1 3 4 3 37 

12 2 3 1 3 5 4 5 4 2 4 4 2 39 

13 5 4 3 4 4 4 5 3 4 3 5 4 48 

14 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 1 41 

15 3 5 3 4 5 5 4 5 2 1 5 1 43 

16 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 44 

17 5 4 2 4 5 4 4 1 5 5 4 1 44 

18 3 2 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 23 

19 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 4 49 

20 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 55 



 

HASIL UJI COBA KOMPETENSI PEDAGOGIK (X2) 

Responden 
Nomor Item Pertanyaan  

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 3 2 4 3 4 5 4 4 3 5 5 47 

2 4 3 3 4 1 4 1 1 4 4 5 5 39 

3 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 53 

4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 54 

5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 53 

6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 

7 5 5 4 4 4 4 5 1 4 3 5 2 46 

8 3 5 5 2 4 4 4 5 5 3 5 5 50 

9 5 5 4 5 4 4 4 4 5 1 5 5 51 

10 4 3 4 5 2 4 5 3 5 5 4 2 46 

11 3 3 2 3 5 1 4 3 4 1 5 5 39 

12 2 1 1 3 1 4 5 3 2 4 1 1 28 

13 5 5 3 1 4 4 1 3 4 4 5 5 44 

14 3 5 2 3 5 4 4 1 4 4 3 1 39 

15 3 4 4 4 5 2 3 1 4 3 5 2 40 

16 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 5 4 40 

17 5 3 2 1 5 4 3 1 5 1 5 4 39 

18 3 4 2 3 3 4 1 2 2 1 1 3 29 

19 3 4 5 3 5 5 5 1 5 4 4 4 48 

20 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 55 

 



 

HASIL UJI COBA ANGKET KOMPETENSI SOSIAL (X3) 

Responden 
Nomor Item Pertanyaan  

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 41 

2 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 45 

3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 40 

5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 44 

6 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 35 

7 4 5 4 1 4 4 5 3 5 5 40 

8 5 4 4 5 2 4 4 4 5 5 42 

9 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 45 

10 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 45 

11 3 4 4 1 3 5 1 4 5 4 34 

12 5 3 4 1 1 3 4 4 2 4 31 

13 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 46 

14 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 47 

15 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 46 

16 5 4 4 5 1 1 5 1 4 4 34 

17 4 4 5 4 1 5 5 4 5 4 41 

18 4 4 5 5 2 4 5 5 4 4 42 

19 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45 

20 3 3 1 3 4 4 3 4 5 4 34 

 



 

HASIL UJI COBA ANGKET KINERJA GURU (Y) 

Responden 
Nomor Item Pertanyaan 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 4 4 3 5 5 4 5 2 3 3 3 4 4 54 

2 4 1 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 2 53 

3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 60 

4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 62 

5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 63 

6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 62 

7 5 1 2 1 4 5 4 5 5 1 3 3 4 4 47 

8 4 1 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 54 

9 5 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 4 62 

10 5 3 5 1 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 55 

11 4 5 1 5 5 3 2 4 5 3 4 5 5 1 52 

12 5 3 1 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 57 

13 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 57 

14 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 3 5 2 40 

15 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 60 

16 4 3 4 2 5 4 4 4 5 3 1 4 1 3 47 

17 4 1 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 59 

18 4 2 1 2 4 3 2 4 1 3 5 3 3 3 40 

19 4 1 5 4 4 5 2 4 4 3 1 3 5 2 47 

20 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 66 

 



UJI VALIDITAS INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK 

 
Correlations 

 
Item
_1 

Item
_2 

Item
_3 

Item
_4 

Item
_5 

Item
_6 

Item
_7 

Item
_8 

Item
_9 

Item_
10 

Item_
11 

Item_
12 

Tot
al 

Item_
1 

Pearson 
Correlati

on 
1 .267 .499* .524* .148 .289 .103 .000 

.635*

* 
.377 .147 .353 

.612
** 

Sig. (2-
tailed) 

 .255 .025 .018 .534 .216 .666 
1.00

0 
.003 .102 .536 .127 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
2 

Pearson 
Correlati

on 
.267 1 .489* .304 .501* .479* .014 .171 .509* .227 .531* .232 

.649
** 

Sig. (2-
tailed) 

.255  .029 .193 .024 .033 .954 .470 .022 .337 .016 .326 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
3 

Pearson 
Correlati

on 
.499* .489* 1 .447* .191 .075 .066 .457* 

.577*

* 
.280 .289 .556* 

.722
** 

Sig. (2-
tailed) 

.025 .029  .048 .421 .755 .782 .043 .008 .232 .217 .011 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
4 

Pearson 
Correlati

on 
.524* .304 .447* 1 .263 .237 .390 .392 .179 .045 .170 .025 

.485
* 

Sig. (2-
tailed) 

.018 .193 .048  .263 .313 .089 .087 .451 .850 .473 .916 .030 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
5 

Pearson 
Correlati

on 
.148 .501* .191 .263 1 

.562*

* 
.347 .392 .205 .142 .550* .252 

.621
** 

Sig. (2- .534 .024 .421 .263  .010 .134 .088 .385 .551 .012 .284 .003 



tailed) 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
6 

Pearson 
Correlati

on 
.289 .479* .075 .237 

.562*

* 
1 .294 .419 .298 .019 .428 .210 

.575
** 

Sig. (2-
tailed) 

.216 .033 .755 .313 .010  .208 .066 .202 .936 .060 .375 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
7 

Pearson 
Correlati

on 
.103 .014 .066 .390 .347 .294 1 .423 .011 .210 .607** -.012 

.457
* 

Sig. (2-
tailed) 

.666 .954 .782 .089 .134 .208  .063 .964 .373 .005 .961 .043 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
8 

Pearson 
Correlati

on 
.000 .171 .457* .392 .392 .419 .423 1 -.108 -.300 .205 .362 

.456
* 

Sig. (2-
tailed) 

1.00
0 

.470 .043 .087 .088 .066 .063  .651 .199 .386 .116 .043 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
9 

Pearson 
Correlati

on 

.635*

* 
.509* 

.577*

* 
.179 .205 .298 .011 -.108 1 .661** .407 .274 

.695
** 

Sig. (2-
tailed) 

.003 .022 .008 .451 .385 .202 .964 .651  .002 .075 .243 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
10 

Pearson 
Correlati

on 
.377 .227 .280 .045 .142 .019 .210 -.300 

.661*

* 
1 .438 .104 

.491
* 

Sig. (2-
tailed) 

.102 .337 .232 .850 .551 .936 .373 .199 .002  .053 .662 .028 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
11 

Pearson 
Correlati

on 
.147 .531* .289 .170 .550* .428 

.607*

* 
.205 .407 .438 1 .103 

.695
** 



Sig. (2-
tailed) 

.536 .016 .217 .473 .012 .060 .005 .386 .075 .053  .667 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_
12 

Pearson 
Correlati

on 
.353 .232 .556* .025 .252 .210 -.012 .362 .274 .104 .103 1 

.553
* 

Sig. (2-
tailed) 

.127 .326 .011 .916 .284 .375 .961 .116 .243 .662 .667  .011 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total 

Pearson 
Correlati

on 

.612*

* 
.649*

* 
.722*

* 
.485* 

.621*

* 
.575*

* 
.457* .456* 

.695*

* 
.491* .695** .553* 1 

Sig. (2-
tailed) 

.004 .002 .000 .030 .003 .008 .043 .043 .001 .028 .001 .011  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

UJI REABILITAS INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK 

 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.744 13 
 



UJI VALIDITAS INSTRUMEN KOMPETENSI PEDAGOGIK 

Correlations 
 

Item_

1 

Item_

2 

Item_

3 

Item_

4 

Item_

5 

Item_

6 

Item_

7 

Item_

8 

Item_

9 

Item_

10 

Item_

11 

Item_

12 

Total 

Item_1 Pearson 

Correlation 

1 .356 .251 .241 .234 .369 .073 .291 .495* .148 .566** .492* .647** 

Sig. (2-tailed) 
 

.123 .286 .306 .321 .109 .761 .213 .027 .534 .009 .028 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_2 Pearson 

Correlation 

.356 1 .500* .100 .548* .235 -.110 .000 .519* .013 .303 .169 .507* 

Sig. (2-tailed) .123 
 

.025 .674 .012 .319 .644 1.000 .019 .956 .194 .476 .022 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_3 Pearson 

Correlation 

.251 .500* 1 .399 .370 .353 .326 .206 .596** .358 .493* .354 .768** 

Sig. (2-tailed) .286 .025 
 

.082 .108 .127 .161 .384 .006 .122 .027 .126 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_4 Pearson 

Correlation 

.241 .100 .399 1 -.111 .127 .436 .183 .161 .352 .125 .010 .459* 

Sig. (2-tailed) .306 .674 .082 
 

.641 .593 .055 .440 .497 .128 .599 .967 .042 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_5 Pearson 

Correlation 

.234 .548* .370 -.111 1 .000 .224 .021 .477* -.105 .421 .242 .489* 

Sig. (2-tailed) .321 .012 .108 .641 
 

1.000 .343 .929 .033 .659 .065 .304 .029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Item_6 Pearson 

Correlation 

.369 .235 .353 .127 .000 1 .230 .192 .232 .507* -.085 .148 .465* 

Sig. (2-tailed) .109 .319 .127 .593 1.000 
 

.329 .418 .326 .023 .721 .533 .039 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_7 Pearson 

Correlation 

.073 -.110 .326 .436 .224 .230 1 .331 .292 .342 .109 -.084 .492* 

Sig. (2-tailed) .761 .644 .161 .055 .343 .329 
 

.154 .212 .140 .648 .724 .028 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_8 Pearson 

Correlation 

.291 .000 .206 .183 .021 .192 .331 1 .110 .209 .169 .492* .509* 

Sig. (2-tailed) .213 1.000 .384 .440 .929 .418 .154 
 

.644 .377 .475 .028 .022 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_9 Pearson 

Correlation 

.495* .519* .596** .161 .477* .232 .292 .110 1 .161 .665** .403 .733** 

Sig. (2-tailed) .027 .019 .006 .497 .033 .326 .212 .644 
 

.499 .001 .078 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_10 Pearson 

Correlation 

.148 .013 .358 .352 -.105 .507* .342 .209 .161 1 .076 -.077 .449* 

Sig. (2-tailed) .534 .956 .122 .128 .659 .023 .140 .377 .499 
 

.749 .748 .047 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_11 Pearson 

Correlation 

.566** .303 .493* .125 .421 -.085 .109 .169 .665** .076 1 .598** .657** 

Sig. (2-tailed) .009 .194 .027 .599 .065 .721 .648 .475 .001 .749 
 

.005 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Item_12 Pearson 

Correlation 

.492* .169 .354 .010 .242 .148 -.084 .492* .403 -.077 .598** 1 .566** 

Sig. (2-tailed) .028 .476 .126 .967 .304 .533 .724 .028 .078 .748 .005 
 

.009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total Pearson 

Correlation 

.647** .507* .768** .459* .489* .465* .492* .509* .733** .449* .657** .566** 1 

Sig. (2-tailed) .002 .022 .000 .042 .029 .039 .028 .022 .000 .047 .002 .009 
 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

UJI REABILITAS INSTRUMEN KOMPETENSI PEDAGOGIK 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.738 13 
 

 

 



UJI VALIDITAS INSTRUMEN KOMPETENSI SOSIAL 

Correlations 
 Item

_1 
Item
_2 

Item
_3 

Item
_4 

Item
_5 

Item
_6 

Item
_7 

Item
_8 

Item
_9 

Item
_10 

Total 

Item
_1 

Pearson 
Correlation 

1 .242 .363 .436 -.024 -.267 .534* .026 -.019 .482* .482* 

Sig. (2-
tailed) 

 .304 .115 .055 .920 .256 .015 .913 .938 .031 .031 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_2 

Pearson 
Correlation 

.242 1 .254 .227 .045 .233 .159 -.007 .372 .260 .474* 

Sig. (2-
tailed) 

.304  .280 .335 .849 .322 .502 .976 .106 .268 .035 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_3 

Pearson 
Correlation 

.363 .254 1 .267 .040 .186 .480* .075 -.031 .229 .525* 

Sig. (2-
tailed) 

.115 .280  .255 .867 .433 .032 .754 .896 .331 .017 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_4 

Pearson 
Correlation 

.436 .227 .267 1 .178 -.038 .423 .154 .257 .218 .655** 

Sig. (2-
tailed) 

.055 .335 .255  .453 .874 .063 .517 .273 .355 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Item
_5 

Pearson 
Correlation 

-.024 .045 .040 .178 1 .384 -.036 .322 .380 .279 .565** 

Sig. (2-
tailed) 

.920 .849 .867 .453  .095 .881 .166 .098 .233 .009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_6 

Pearson 
Correlation 

-.267 .233 .186 -.038 .384 1 -.248 .569*

* 
.504* .173 .463* 

Sig. (2-
tailed) 

.256 .322 .433 .874 .095  .292 .009 .024 .464 .040 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_7 

Pearson 
Correlation 

.534* .159 .480* .423 -.036 -.248 1 -.155 -.028 .408 .467* 

Sig. (2-
tailed) 

.015 .502 .032 .063 .881 .292  .513 .907 .074 .038 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_8 

Pearson 
Correlation 

.026 -.007 .075 .154 .322 .569*

* 
-.155 1 .118 .163 .450* 

Sig. (2-
tailed) 

.913 .976 .754 .517 .166 .009 .513  .620 .492 .047 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Item
_9 

Pearson 
Correlation 

-.019 .372 -.031 .257 .380 .504* -.028 .118 1 .408 .536* 

Sig. (2-
tailed) 

.938 .106 .896 .273 .098 .024 .907 .620  .074 .015 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Item
_10 

Pearson 
Correlation 

.482* .260 .229 .218 .279 .173 .408 .163 .408 1 .608** 

Sig. (2-
tailed) 

.031 .268 .331 .355 .233 .464 .074 .492 .074  .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Tota
l 

Pearson 
Correlation 

.482* .474* .525* .655*

* 
.565*

* 
.463* .467* .450* .536* .608*

* 
1 

Sig. (2-
tailed) 

.031 .035 .017 .002 .009 .040 .038 .047 .015 .004  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

UJI REABILITAS INSTRUMEN KOMPETENSI SOSIAL 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.718 11 
 

 



UJI VALIDITAS INSTRUMEN KINERJA GURU 

Correlations 

 
Item

_1 

Item

_2 

Item

_3 

Item

_4 

Item

_5 

Item

_6 

Item

_7 

Item

_8 

Item

_9 

Item

_10 

Item

_11 

item

_12 

item

_13 

Item

_14 
Total 

Ite

m_

1 

Pearson 

Correlation 
1 .425 .358 

-

.110 
.386 

.571
** 

.491
* 

.499
* 

.043 
-

.031 
.127 .069 .040 

.550
* 

.586** 

Sig. (2-tailed)  .062 .121 .644 .093 .009 .028 .025 .857 .896 .593 .773 .867 .012 .007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

2 

Pearson 

Correlation 
.425 1 .095 .352 

.631
** 

-

.108 
.094 .272 .191 .289 .300 

.510
* 

-

.013 
.225 .581** 

Sig. (2-tailed) .062  .691 .128 .003 .652 .695 .245 .420 .216 .199 .022 .958 .341 .007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

3 

Pearson 

Correlation 
.358 .095 1 .122 .040 

.789
** 

.340 .309 .262 .142 
-

.133 
.140 .179 .387 .601** 

Sig. (2-tailed) .121 .691  .609 .866 .000 .143 .185 .264 .551 .575 .555 .450 .092 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

4 

Pearson 

Correlation 

-

.110 
.352 .122 1 

.475
* 

-

.083 

-

.158 
.035 .284 

.621
** 

.345 .394 
.529

* 

-

.195 
.506* 

Sig. (2-tailed) .644 .128 .609  .034 .729 .506 .883 .224 .003 .136 .085 .017 .409 .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

5 

Pearson 

Correlation 
.386 

.631
** 

.040 
.475

* 
1 

-

.021 
.187 .167 .159 .363 .108 .393 

-

.063 
.021 .487* 

Sig. (2-tailed) .093 .003 .866 .034  .929 .430 .482 .504 .115 .651 .086 .792 .930 .029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

6 

Pearson 

Correlation 

.571
** 

-

.108 

.789
** 

-

.083 

-

.021 
1 .441 .403 .131 

-

.253 

-

.151 

-

.068 
.221 .386 .463* 

Sig. (2-tailed) .009 .652 .000 .729 .929  .051 .078 .582 .282 .526 .776 .348 .093 .040 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Ite

m_

7 

Pearson 

Correlation 

.491
* 

.094 .340 
-

.158 
.187 .441 1 .187 .299 

-

.070 
.029 .011 

-

.017 

.593
** 

.487* 

Sig. (2-tailed) .028 .695 .143 .506 .430 .051  .430 .200 .769 .902 .962 .943 .006 .029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

8 

Pearson 

Correlation 

.499
* 

.272 .309 .035 .167 .403 .187 1 .159 .076 .288 .112 .252 
.547

* 
.543* 

Sig. (2-tailed) .025 .245 .185 .883 .482 .078 .430  .504 .749 .219 .637 .285 .012 .013 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

9 

Pearson 

Correlation 
.043 .191 .262 .284 .159 .131 .299 .159 1 .164 

-

.068 
.441 .190 .120 .470* 

Sig. (2-tailed) .857 .420 .264 .224 .504 .582 .200 .504  .490 .774 .051 .423 .614 .036 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

10 

Pearson 

Correlation 

-

.031 
.289 .142 

.621
** 

.363 
-

.253 

-

.070 
.076 .164 1 

.462
* 

.374 .260 .203 .506* 

Sig. (2-tailed) .896 .216 .551 .003 .115 .282 .769 .749 .490  .040 .104 .269 .391 .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite

m_

11 

Pearson 

Correlation 
.127 .300 

-

.133 
.345 .108 

-

.151 
.029 .288 

-

.068 

.462
* 

1 .285 
.502

* 
.309 .463* 

Sig. (2-tailed) .593 .199 .575 .136 .651 .526 .902 .219 .774 .040  .223 .024 .185 .040 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ite

m_

12 

Pearson 

Correlation 
.069 

.510
* 

.140 .394 .393 
-

.068 
.011 .112 .441 .374 .285 1 .117 

-

.128 
.487* 

Sig. (2-tailed) .773 .022 .555 .085 .086 .776 .962 .637 .051 .104 .223  .624 .591 .029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ite

m_

13 

Pearson 

Correlation 
.040 

-

.013 
.179 

.529
* 

-

.063 
.221 

-

.017 
.252 .190 .260 

.502
* 

.117 1 .032 .456* 

Sig. (2-tailed) .867 .958 .450 .017 .792 .348 .943 .285 .423 .269 .024 .624  .894 .044 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ite Pearson .550 .225 .387 - .021 .386 .593 .547 .120 .203 .309 - .032 1 .567** 



m_

14 

Correlation * .195 ** * .128 

Sig. (2-tailed) .012 .341 .092 .409 .930 .093 .006 .012 .614 .391 .185 .591 .894  .009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 

.586
** 

.581
** 

.601
** 

.506
* 

.487
* 

.463
* 

.487
* 

.543
* 

.470
* 

.506
* 

.463
* 

.487
* 

.456
* 

.567
** 

1 

Sig. (2-tailed) .007 .007 .005 .023 .029 .040 .029 .013 .036 .023 .040 .029 .044 .009  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

UJI REABILITAS INSTRUMEN KINERJA GURU 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.727 15 
 

 



ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Supervisi Akademik, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Sosial Guru 
terhadap Kinerja Guru SMP se-Kecamatan Ulaweng  

di Kabupaten Bone 
 

Nama : ……………………………. Mata Pelajaran : ………………………… 

Jabatan : ……………………………. Asal Instansi : ………………………… 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Pertimbangkan secara baik-baik setiap pernyataan dan berikan jawaban yang benar-benar 

cocok sesuai dengan kondisi Anda. 

2. Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan cara memberikan tanda ceklist 

(√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban Anda. 

3. Kriteria pilihan jawaban 

a. 1= Tidak Pernah (E) 

b. 2= Hampir Tidak Pernah (D) 

c. 3= Kadang-kadang (C) 

d. 4= Sering (B) 

e. 5= Selalu (A) 

 

No PERNYATAAN Alternatif Jawaban 

A. Supervisi Akademik  A B C D E 

1 Pada saat melakukan supervisi akademik kepala 
sekolah melaksanakannya dengan kunjungan kelas 

     

2 Kepala sekolah melakukan supervisi akademik 
hanya sebatas melihat sisi administrasi 

     

3 Kepala sekolah berinteraksi dengan setiap guru 
untuk mengetahui masalah yang dihadapi pada 
proses pembelajaran 

     

4 Kepala sekolah acuh terhadap guru       



5 Kepala sekolah melakukan interaksi dengan peserta 
didik setelah proses pembelajaran telah selesai  

     

6 Kepala sekolah tidak pernah melakukan interaksi 
dengan peserta didik mengenai proses 
pembelajaran 

     

7 Memberikan arahan dan motivasi kepada guru 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
dalam pembelajaran 

     

8 Kepala sekolah hanya mengoreksi proses 
pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru 

     

9 Anda mendapatkan pelatihan dan pendidikan 
lanjutan dari kepala sekolah 

     

10 Kepala sekolah tidak memberikan kesempatan 
kepada anda untuk mengembangkan kemampuan 
yang anda miliki. 

     

11 Kepala sekolah menegaskan kepada guru untuk 
bersungguh-sungguh dalam melakukan 
pembelajaran  

     

12 Kepala sekolah terkadang membiarkan guru untuk 
tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 
dalam pembelajaran. 

     

B. Kompetensi Pedagogik Guru  A B C D E 

1 Saya mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta 
didik dalam proses pembelajaran 

     

2 Terkadang saya mengalami kesulitan dalam 
mengindetifikasi kebutuhan peserta didik  

     

3 Saya merumuskan kompetensi dasar berdasarkan 
kebutuhan peserta didik melalui sumber belajar 

     

4 Jika tidak dapat mengatasi kesulitan dalam proses 
pembelajaran, saya memilih berhenti berusaha 
untuk menyelesaikannya 

     

5 Program pembelajaran tertuang dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran 

     

6 Saya membuat RPP hanya sekedar copy-paste dari 
RPP semester yang telah berlalu 

     

7 Saya menggunakan sumber belajar dengan 
memanfaatkan buku paket dan buku elektronik. 

     

8 Saya tidak mencari sumber belajar yang lain selain 
buku paket yang telah disediakan oleh sekolah 

     

9 Saya menggunakan metode pembelajaran secara 
kombinasi 

     

10 Penerapan metode pembelajaran masih bersifat 
konvensional 

     

11 Media pembelajaran menggunakan fasilitas sekolah 
dan memanfaatkan teknologi pembelajaran  

     



12 Saya tidak menggunakan media pembelajaran 
disebabkan saya tidak mengetahui cara 
pengaplikasiannya 

     

C. Kompetensi Sosial Guru  A B C D E 

1 Saya dapat berkomunikasi dengan kepala sekolah, 
sesama guru, tenaga kependidikan dan peserta didik 
secara baik 

     

2 Komunikasi yang saya lakukan terbatas terhadap 
kepala sekolah, sesama guru, peserta didik dan 
masyarakat mengenai proses pembelajaran yang 
ada di sekolah. 

     

3 Saya mampu beradaptasi dengan lingkungan 
sekolah baik lingkungan internal maupun eksternal 

     

4 Lingkungan sekolah membuat saya merasa tidak 
nyaman 

     

5 Saya dapat memberikan kritik saat kepala sekolah, 
sesama guru, tenaga kependidikan dan peserta didik 
terhadap sesuatu hal.  

     

6 Kemampuan analisa saya terbatas sehingga saya 
mengalami kesulitan dalam memberikan kritik 

     

7 Ketika peserta didik melakukan kesalahan maka 
sanksi yang pertama kali saya berikan berupa 
teguran 

     

8 Saya tidak peduli saat peserta didik melakukan 
kesalahan 

     

9 Saya memberikan nasehat kepada peserta didik 
yang sering melakukan pelanggaran  

     

10 Saya berdiam diri saat melihat peserta didik 
melanggar aturan sekolah  

     

D. Kinerja Guru A B C D E 

1 Saya mampu merencanakan dan mengelola 
pembelajaran dengan baik 

     

2 Saya mengalami kesulitan dalam merencanakan 
pembelajaran 

     

3 Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk bertanya mengenai materi yang saya 
bawakan pada proses pembelajaran 

     

4 Peserta didik menanggapi pertanyaan yang saya 
berikan kepada mereka pada saat proses 
pembelajaran 

     

5 Sebelum proses pembelajaran dimulai saya selalu 
melihat kondisi kelas baik dari segi kebersihan, 
penataan barang dan lain-lain 

     



6 Proses pembelajaran dimulai meskipun dengan 
kondisi kelas yang berantakan 

     

7 Saya sering melakukan perbincangan dengan 
kepala sekolah mengenai proses pembelajaran dan 
tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan 

     

8 Interaksi dengan kepala sekolah kurang baik      

9 Saya sering melakukan kerjasama dengan para guru 
pada saat melakukan program sekolah 

     

10 Tidak adanya diskusi yang terjalin dengan guru 
yang lain 

     

11 Peserta didik merasa senang berinteraksi dengan 
saya 

     

12 Peserta didik menutup diri untuk melakukan 
komunikasi dengan saya 

     

13 Saya melakukan sosialisasi dengan orangtua/wali 
serta masyarakat  

     

14 Personel sekolah kurang memberikan informasi 
kepada saya  

     

 

 



DATA RESPONDEN 

NO NAMA RESPONDEN ASAL INSTANSI 

1 TALLO, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

2 HASNUL BASRI UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

3 HIKMAWATI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

4 HARISAH, S.Pd., M.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

5 HJ. USNAWATI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

6 HEDAR UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

7 MUSLIMIN, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

8 MUH. ARAS UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

9 MUHAMMAD SAID, S.Pd., M.Si UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

10 MARLINA, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

11 SARDIANAH, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

12 SAHARI BULAN, S.Pd.I UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

13 MARTATI, S.S UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

14 SULTAN, S.Pd., M.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

15 TASMAYANTI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

16 USHAR, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

17 AGUSTINI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

18 SRI SUSANTI ZAM ZAM, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

19 HJ. DARNA, S.Ag UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

20 TANNI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

21 A.ANNA ARYANA, S.Pd., M.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

22 NIRMALASARI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  



23 ARDI M, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

24 JULIANA ALAM, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

25 AMELYA MAYASARI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

26 JUNAEDAH, S.E, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

27 HASLINDAH, S.Pd.I UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

28 ASNIAWATY, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

29 IRFAN, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

30 ASTI, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

31 MAISAL, S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

32 ASNIAR. S.Pd UPT SMP NEGERI 1 ULAWENG  

33 HJ. ST. SHABRIAH, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

34 MARHUMAH, S.Pd, S.E UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

35 MUNARTI, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

36 MURSAL TAHIR, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

37 RAHMA TAHANG, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

38 RAHMAWATI, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

39 SATRIANI, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

40 SHALEHAH, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

41 SUDERI, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

42 USMAN, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

43 KASMANG, S.Pd UPT SMP NEGERI 2 ULAWENG  

44 MUHAMMAD ARAS BAMAR, S.Pd., M.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

45 MUHAMMAD, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

46 HERNAWATI, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 



47 ANDI KASTURI, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

48 ABD. HARIS, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

49 MARWAH, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

50 HASAN BASRI, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

51 ANDI RUSDI ALSAM, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

52 HASNAH NATSIR, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

53 JUMIATY, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

54 LISMAH, S.Pd.I UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

55 DARNIA, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

56 SURIATI RAHMAN, S.Pd UPT SMP NEGERI 3 ULAWENG 

 



HASIL ANGKET SUPERVISI AKADEMIK (X1) 

              

Responden 
Soal Pernyataan 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 38 

2 5 4 4 2 3 2 5 2 3 2 3 2 37 

3 5 2 4 2 4 2 4 4 5 2 4 2 40 

4 4 2 4 2 4 3 4 5 3 1 4 3 39 

5 5 3 5 2 4 3 3 5 4 3 3 1 41 

6 5 3 3 3 3 3 4 4 5 2 3 1 39 

7 4 3 4 3 4 2 3 5 3 3 4 3 41 

8 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 5 2 42 

9 5 3 5 3 3 3 5 5 4 3 5 3 47 

10 5 2 4 3 3 1 2 3 5 4 4 3 39 

11 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 40 

12 5 3 3 4 3 3 2 4 5 2 5 3 42 

13 4 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 38 

14 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 37 

15 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 42 

16 5 2 5 3 3 3 5 4 3 3 5 4 45 

17 5 1 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 40 

18 4 3 4 3 4 3 3 4 5 2 4 4 43 

19 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 5 3 38 

20 4 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 2 38 

21 4 3 5 4 3 2 2 4 3 1 4 3 38 

22 5 2 5 4 3 2 3 3 4 2 3 3 39 

23 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 40 

24 5 5 5 3 2 3 2 3 4 4 4 3 43 

25 4 2 3 4 4 3 5 3 5 3 4 5 45 

26 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 35 

27 3 2 2 5 5 3 2 2 4 4 3 5 40 

28 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 5 5 39 

29 5 3 5 4 5 2 3 5 2 1 3 3 41 

30 5 2 5 3 4 3 5 4 5 2 3 4 45 

31 4 2 3 3 3 1 5 5 3 3 4 2 38 

32 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 4 34 



33 4 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 4 37 

34 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 1 3 35 

35 3 2 4 3 5 3 5 5 5 2 5 3 45 

36 5 4 5 3 4 2 3 4 3 1 4 3 41 

37 3 3 4 4 5 2 5 3 4 2 4 4 43 

38 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 4 3 38 

39 4 2 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 43 

40 5 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 38 

41 4 3 4 2 3 5 4 4 5 5 4 2 45 

42 5 4 4 5 4 3 3 3 5 2 3 3 44 

43 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 43 

44 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 43 

45 5 3 5 3 5 2 4 4 3 3 3 3 43 

46 4 4 3 2 3 3 3 5 4 5 3 3 42 

47 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 40 

48 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 5 2 36 

49 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 1 3 35 

50 3 2 4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 43 

51 4 3 4 5 4 1 3 4 3 3 4 2 40 

52 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 45 

53 4 3 4 2 4 2 4 4 3 2 4 2 38 

54 4 3 4 2 4 4 3 5 4 3 3 5 44 

55 5 2 5 3 3 3 5 4 5 1 5 2 43 

56 4 3 4 3 4 2 5 4 3 4 4 3 43 
 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK (X2) 

              

Responden 
Soal Pernyataan 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 39 

2 4 2 4 3 3 2 5 2 3 2 4 2 36 

3 5 3 4 2 4 2 5 2 5 2 4 3 41 

4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 1 4 1 36 

5 3 2 5 2 4 3 3 3 4 3 3 2 37 

6 5 3 3 3 3 3 4 4 5 2 3 2 40 

7 3 3 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 38 

8 4 2 3 2 4 2 4 2 4 4 5 4 40 

9 5 3 3 3 3 3 5 3 4 3 5 3 43 

10 5 2 4 3 3 2 5 3 5 4 4 5 45 

11 4 1 4 1 4 2 5 3 4 5 3 4 40 

12 5 4 5 3 3 3 5 2 5 3 5 3 46 

13 4 4 5 1 3 3 4 3 5 3 4 3 42 

14 4 3 4 2 5 2 5 2 4 3 5 4 43 

15 4 4 5 2 5 2 4 3 4 4 5 3 45 

16 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 5 3 40 

17 5 2 4 3 3 1 4 3 4 5 4 5 43 

18 4 3 4 3 4 2 3 2 5 4 4 3 41 

19 3 2 3 2 3 2 4 3 3 5 5 4 39 

20 4 2 5 3 5 2 4 2 5 4 3 3 42 

21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 39 

22 5 1 5 3 3 2 5 3 4 4 3 5 43 

23 5 2 3 2 5 2 4 2 4 4 4 2 39 

24 3 3 5 2 4 3 5 3 4 3 4 3 42 

25 4 3 3 2 4 3 5 3 5 3 4 5 44 

26 4 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 43 

27 3 2 4 3 4 3 5 3 5 4 4 2 42 

28 4 2 2 1 4 2 2 2 4 4 3 4 34 

29 5 3 5 3 5 1 3 2 2 5 3 3 40 

30 3 2 3 2 4 2 5 3 5 3 3 4 39 

31 4 3 3 3 3 2 5 1 3 5 4 3 39 

32 4 3 4 3 3 1 4 1 4 3 4 4 38 



33 4 1 4 2 4 1 5 2 4 3 3 3 36 

34 5 3 4 1 2 2 5 3 5 4 5 3 42 

35 5 2 4 2 5 3 5 2 5 5 5 3 46 

36 5 2 5 3 5 3 3 2 3 3 3 5 42 

37 5 3 4 3 5 2 5 3 4 4 4 3 45 

38 4 3 3 2 4 2 4 3 5 3 4 4 41 

39 4 3 3 1 3 3 5 3 5 4 4 5 43 

40 5 3 4 2 3 2 5 2 4 4 3 3 40 

41 4 3 4 3 4 1 3 2 3 3 3 4 37 

42 5 2 4 3 4 3 5 3 3 3 5 3 43 

43 4 2 4 2 4 2 5 4 4 4 4 4 43 

44 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 40 

45 5 4 5 2 5 2 5 1 3 3 3 2 40 

46 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 45 

47 4 2 4 2 4 3 3 3 4 5 4 3 41 

48 4 2 3 3 2 2 4 3 3 5 5 1 37 

49 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 2 36 

50 3 5 5 2 5 1 4 3 5 5 3 4 45 

51 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 41 

52 4 5 4 1 4 5 4 4 3 3 3 5 45 

53 4 3 5 3 4 2 4 4 4 2 4 3 42 

54 4 5 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 40 

55 5 2 5 3 3 3 5 1 5 3 5 4 44 

56 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 46 
 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANGKET KOMPETENSI SOSIAL (X3) 

            

RESPONDEN 
SKOR PERNYATAAN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 3 4 2 3 2 5 4 4 3 35 
2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 37 
3 5 2 4 3 4 3 5 2 3 3 34 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 
5 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 33 
6 5 3 5 2 5 1 5 3 3 3 35 
7 2 2 3 5 4 3 3 4 3 3 32 
8 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 35 
9 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 40 
10 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 32 
11 4 2 3 2 3 3 4 2 5 4 32 
12 5 5 3 3 3 2 4 5 3 2 35 
13 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 32 
14 4 3 3 2 3 4 3 5 5 3 35 
15 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 31 
16 3 3 4 3 3 2 5 2 5 4 34 
17 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 34 
18 5 1 4 3 5 1 3 4 5 4 35 
19 4 2 3 2 3 2 4 3 5 5 33 
20 3 3 4 5 5 5 3 2 4 2 36 
21 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 35 
22 4 1 4 3 4 2 5 3 4 4 34 
23 5 2 4 2 5 3 3 2 4 4 34 
24 5 2 4 3 5 2 5 5 4 2 37 
25 5 3 5 2 5 3 3 2 5 2 35 
26 5 3 4 3 5 4 5 3 4 3 39 
27 4 3 3 3 4 5 4 4 3 5 38 
28 5 2 5 2 5 3 3 4 5 3 37 
29 5 3 4 3 5 2 5 2 4 2 35 
30 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 34 
31 4 2 3 2 3 2 4 4 3 2 29 
32 5 3 4 1 3 2 5 5 4 2 34 



33 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 35 
34 5 3 4 2 4 1 5 3 4 3 34 
35 4 2 4 1 4 2 3 5 4 3 32 
36 4 3 4 2 4 3 3 4 5 4 36 
37 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 33 
38 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 34 
39 4 3 4 2 5 4 4 4 5 5 40 
40 4 2 4 3 4 3 5 2 3 3 33 
41 5 2 5 3 5 3 4 4 4 1 36 
42 4 3 4 3 4 1 5 2 4 4 34 
43 3 3 3 5 4 5 4 3 3 4 37 
44 5 3 5 3 5 3 4 4 2 2 36 
45 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 35 
46 3 3 3 1 5 2 4 4 5 2 32 
47 3 3 3 1 4 3 5 2 3 3 30 
48 4 3 4 3 5 2 3 4 5 4 37 
49 5 2 5 2 5 1 4 4 3 3 34 
50 4 1 4 2 5 3 4 3 5 4 35 
51 5 2 3 3 4 3 5 4 5 5 39 
52 5 2 5 2 5 3 4 3 3 2 34 
53 2 3 4 5 5 2 5 2 4 2 34 
54 5 3 3 5 4 5 3 3 4 3 38 
55 4 2 3 3 5 3 5 5 4 3 37 
56 4 3 4 2 4 3 5 3 5 5 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANGKET KINERJA GURU (Y) 

                

RESPONDEN 
SKOR PERNYATAAN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 3 4 1 3 2 5 2 4 1 4 1 4 1 40 

2 3 3 4 3 3 1 3 2 4 3 3 3 4 3 42 

3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 35 

4 5 1 4 2 4 2 5 2 5 2 4 3 4 2 45 

5 4 3 4 1 4 3 4 1 4 2 3 2 5 2 42 

6 5 2 5 2 2 2 3 2 4 3 2 1 3 1 37 

7 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 4 3 42 

8 4 3 3 2 2 3 3 1 4 2 4 2 3 3 39 

9 4 3 5 3 3 2 5 4 5 2 4 4 4 4 52 

10 3 2 3 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4 2 42 

11 4 3 4 3 4 1 5 3 3 1 5 1 4 3 44 

12 4 2 3 2 5 3 4 3 4 3 5 3 4 2 47 

13 5 1 4 2 4 3 3 2 3 2 4 2 5 2 42 

14 4 3 4 4 5 2 3 3 5 2 4 3 4 1 47 

15 4 2 3 5 3 3 4 2 5 2 5 2 4 1 45 

16 3 2 4 3 4 3 5 1 5 1 5 3 5 1 45 

17 4 2 4 4 4 2 5 1 5 3 4 2 4 1 45 

18 5 3 4 3 4 5 3 2 4 1 3 3 3 1 44 

19 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 4 1 43 

20 3 3 4 2 5 3 5 3 3 2 5 1 5 1 45 

21 4 3 4 3 4 4 3 3 5 2 5 1 5 2 48 

22 4 3 4 2 4 3 4 3 5 3 5 5 3 2 50 

23 5 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 2 45 

24 5 2 4 3 5 3 3 3 5 1 5 2 4 2 47 

25 5 1 4 1 3 3 5 3 5 2 5 2 5 2 46 

26 5 3 4 3 4 3 5 1 5 3 3 3 4 3 49 

27 4 3 5 2 3 2 5 3 4 2 4 3 3 3 46 

28 5 2 5 2 5 3 3 2 5 1 4 1 3 3 44 

29 5 3 4 2 4 3 3 2 4 2 5 2 3 3 45 

30 4 3 5 3 3 2 5 3 5 3 4 2 3 2 47 

31 4 2 3 3 5 1 5 2 5 2 3 2 4 3 44 

32 5 3 4 3 4 1 5 1 3 1 3 1 5 1 40 



33 4 3 3 2 5 3 4 1 4 1 3 3 4 2 42 

34 5 2 4 2 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 45 

35 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 1 5 2 45 

36 4 3 4 3 4 1 4 3 5 2 5 2 3 2 45 

37 4 1 4 2 4 2 4 1 4 3 4 2 4 3 42 

38 4 1 4 2 5 1 4 1 5 2 5 2 4 3 43 

39 4 2 3 2 5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 48 

40 4 2 5 3 5 2 5 2 3 3 3 3 3 2 45 

41 5 2 3 3 5 1 4 2 5 2 5 3 5 3 48 

42 4 2 4 3 3 2 5 3 5 4 3 4 4 3 49 

43 3 1 5 4 4 3 5 3 5 2 5 1 5 1 47 

44 5 2 3 3 4 2 5 3 5 1 3 3 5 2 46 

45 4 2 5 3 4 3 4 1 5 3 4 2 5 3 48 

46 3 3 5 2 5 1 4 3 4 4 3 3 3 3 46 

47 3 1 2 3 4 2 5 5 4 3 4 2 4 4 46 

48 4 1 5 3 4 1 4 2 5 2 5 1 5 2 44 

49 5 4 4 1 3 2 4 2 3 1 3 2 3 3 40 

50 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 2 4 2 47 

51 5 2 4 2 4 3 5 2 3 2 5 3 4 3 47 

52 5 3 4 2 5 2 4 3 4 3 3 3 5 3 49 

53 4 3 3 2 5 2 5 3 4 2 3 5 4 5 50 

54 5 2 5 5 5 2 3 2 4 2 5 2 4 3 49 

55 4 4 3 3 5 3 5 2 3 2 5 2 4 3 48 

56 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 2 51 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF  

1. Supervisi Akademik (X1) 

 

 
 

 
Supervisi Akademik 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 34 1 1.8 1.8 1.8 

35 3 5.4 5.4 7.1 

36 1 1.8 1.8 8.9 

37 3 5.4 5.4 14.3 

38 9 16.1 16.1 30.4 

39 5 8.9 8.9 39.3 

40 7 12.5 12.5 51.8 

41 4 7.1 7.1 58.9 

42 4 7.1 7.1 66.1 

43 10 17.9 17.9 83.9 

44 2 3.6 3.6 87.5 

45 6 10.7 10.7 98.2 

47 1 1.8 1.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Supervisi Akademik 56 13 34 47 40.54 .411 3.075 9.453 

Valid N (listwise) 56        



2. Kompetensi Pedagogik Guru (X2) 

 
 

Kompetensi Pedagogik 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 34 1 1.8 1.8 1.8 

36 4 7.1 7.1 8.9 

37 3 5.4 5.4 14.3 

38 2 3.6 3.6 17.9 

39 6 10.7 10.7 28.6 

40 9 16.1 16.1 44.6 

41 5 8.9 8.9 53.6 

42 7 12.5 12.5 66.1 

43 8 14.3 14.3 80.4 

44 2 3.6 3.6 83.9 

45 6 10.7 10.7 94.6 

46 3 5.4 5.4 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Kompetensi Pedagogik 56 12 34 46 41.04 .393 2.942 8.653 

Valid N (listwise) 56        



3. Kompetensi Sosial (X3) 
 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Kompetensi Pedagogik 56 11 29 40 34.84 .312 2.334 5.446 

Valid N (listwise) 56        

 
 

Kompetensi Sosial 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 29 1 1.8 1.8 1.8 

30 1 1.8 1.8 3.6 

31 1 1.8 1.8 5.4 

32 6 10.7 10.7 16.1 

33 4 7.1 7.1 23.2 

34 13 23.2 23.2 46.4 

35 12 21.4 21.4 67.9 

36 4 7.1 7.1 75.0 

37 7 12.5 12.5 87.5 

38 3 5.4 5.4 92.9 

39 2 3.6 3.6 96.4 

40 2 3.6 3.6 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kinerja Guru (Y) 
Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Kinerja Guru 56 17 35 52 45.07 .451 3.378 11.413 

Valid N (listwise) 56        

 
 

Kinerja Guru 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 35 1 1.8 1.8 1.8 

37 1 1.8 1.8 3.6 

39 1 1.8 1.8 5.4 

40 3 5.4 5.4 10.7 

42 7 12.5 12.5 23.2 

43 2 3.6 3.6 26.8 

44 5 8.9 8.9 35.7 

45 11 19.6 19.6 55.4 

46 5 8.9 8.9 64.3 

47 7 12.5 12.5 76.8 

48 5 8.9 8.9 85.7 

49 4 7.1 7.1 92.9 

50 2 3.6 3.6 96.4 

51 1 1.8 1.8 98.2 

52 1 1.8 1.8 100.0 

Total 56 100.0 100.0  

 

 

 
 

 

 



ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL 

5. Pengaruh Supevisi Akademik (X1) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

a. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 56 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

3.06885355 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .085 

Positive .085 

Negative -.080 

Test Statistic .085 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Linearitas  
 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja Guru * 
Supervisi Akademik 

Between 
Groups 

(Combined) 192.275 12 16.023 1.582 .133 

Linearity 109.732 1 109.732 10.836 .002 

Deviation from 
Linearity 

82.544 11 7.504 .741 .694 

Within Groups 435.439 43 10.126   

Total 627.714 55    

 

 



c. Uji Hipotesis  

1) Korelasi Product Moment  
Correlations 

 Supervisi Akademik Kinerja Guru 

Supervisi Akademik Pearson Correlation 1 .418** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 56 56 

Kinerja Guru Pearson Correlation .418** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 56 56 

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

2) Uji Regresi Linear Sederhana 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.449 5.521  4.790 .000 

Supervisi Akademik .459 .136 .418 3.382 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 109.732 1 109.732 11.440 .001b 

Residual 517.982 54 9.592   

Total 627.714 55    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .418a .175 .160 3.097 

a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 



6. Pengaruh Kompetensi Pedagogik (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP se-

Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

a. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 56 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

3.09835673 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .114 

Positive .044 

Negative -.114 

Test Statistic .114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .066c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

b. Uji Linearitas 
ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja Guru * 
Kompetensi 
Pedagogik 

Between 
Groups 

(Combined) 214.438 11 19.494 2.076 .043 

Linearity 99.724 1 99.724 10.617 .002 

Deviation from 
Linearity 

114.714 10 11.471 1.221 .304 

Within Groups 413.276 44 9.393   

Total 627.714 55    

 

 

 

 



c. Uji Hipotesis 

1) Korelasi Product Moment  
Correlations 

 Kompetensi Pedagogik Kinerja Guru 

Kompetensi Pedagogik Pearson Correlation 1 .399** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 56 56 

Kinerja Guru Pearson Correlation .399** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 56 56 

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

2) Regresi Linear Sederhana  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.287 5.897  4.458 .000 

Kompetensi Pedagogik .458 .143 .399 3.194 .002 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 99.724 1 99.724 10.199 .002b 

Residual 527.990 54 9.778   

Total 627.714 55    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .399a .159 .143 3.127 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Pedagogik 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 



7. Pengaruh Kompetensi Sosial (X3) terhadap Kinerja Guru (Y) SMP  

se-Kecamatan Ulaweng di Kabupaten Bone 

a. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 56 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

3.13481847 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .095 

Positive .057 

Negative -.095 

Test Statistic .095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Linearitas 

 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja Guru * 
Kompetensi Sosial 

Between 
Groups 

(Combined) 152.760 11 13.887 1.287 .264 

Linearity 87.225 1 87.225 8.081 .007 

Deviation from 
Linearity 

65.536 10 6.554 .607 .799 

Within Groups 474.954 44 10.794   

Total 627.714 55    



c. Uji Hipotesis  

1) Korelasi Product Moment  
Correlations 

 Kompetensi Sosial Kinerja Guru 

Kompetensi Sosial Pearson Correlation 1 .373** 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 56 56 

Kinerja Guru Pearson Correlation .373** 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 56 56 

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

2) Regresi Linear Sederhana 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.272 6.382  4.116 .000 

Kompetensi Sosial .540 .183 .373 2.952 .005 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 87.225 1 87.225 8.715 .005b 

Residual 540.490 54 10.009   

Total 627.714 55    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .373a .139 .123 3.164 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 



8. Pengaruh Supervisi Akademik (X1), Kompetensi Pedagogik (X2) dan 

Kompetensi Sosial (X3) terhadap Kinerja Guru (Y) SMp se-Kecamatan 

Ulaweng di Kabupaten Bone 

a. Korelasi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.604 8.131  .197 .844 

Supervisi Akademik .265 .136 .241 1.952 .056 

Kompetensi 
Pedagogik 

.363 .141 .316 2.581 .013 

Kompetensi Sosial .512 .163 .354 3.137 .003 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 225.083 3 75.028 9.690 .000b 

Residual 402.631 52 7.743   

Total 627.714 55    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial, Kompetensi Pedagogik, Supervisi 
Akademik 

 
Model Summary 

Mod
el R 

R 
Squar

e 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang

e df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .599a .359 .322 2.783 .359 9.690 3 52 .000 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial, Kompetensi Pedagogik, Supervisi 
Akademik 

 

 



 

 

 

b. Regresi Berganda  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.604 8.131  .197 .844 

Supervisi Akademik .265 .136 .241 1.952 .056 

Kompetensi 
Pedagogik 

.363 .141 .316 2.581 .013 

Kompetensi Sosial .512 .163 .354 3.137 .003 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 225.083 3 75.028 9.690 .000b 

Residual 402.631 52 7.743   

Total 627.714 55    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial, Kompetensi Pedagogik, Supervisi 
Akademik 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .599a .359 .322 2.783 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial, Kompetensi 
Pedagogik, Supervisi Akademik 
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