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PEDOMAN TRANSILITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Tabel 1 Tabel Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و
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 Ha h Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

2. Vokal 

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

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 2 Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath ah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

  D}ammah U u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tabel 3 Vokal Gabungan Antara Harakat dan Huruf 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--يَ—ََ   Fathahdan ya Ai a dan i 

-َ-وَ—ََ   Fathahdan wau Au a dan u 

Contoh: َ  haula =ه وْلَ  kaifa =ك يْف 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 4 Maddah atau Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...َىَ   Fathah dan alif /ya Ā a dan garis di atas ...َاَ 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىَ 

 D}ammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: َ َيَ  وْت = yamuutu  َ َق يْل = qiila   َم ات= maata 
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fath’ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  َر وض ةَالأ طف ال  = raudah al-atfal 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyd’d  ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربنّا = rabbana  نزّل = nazzala 

6. Kata Sandang 

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

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika 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: َالْزلزلة= al-zalzalah   َالشَّمْس=al-syams 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh:    أمرت= amutu  تأمرون= ta’ muruna 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan 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 yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan 

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

Misalnya kata al-Qur’an (dari kata al-Qur’an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja’r dan lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

dan huruf pertama pada penulisan kalimat, dan aturan lainnya. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta’ala 

saw.  = sallalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

HR  = Hadis Riwayat 

QS .../...: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 
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ABSTRAK 

Nama : RAHMAT GUSNADI 

NIM : 80300221012 
Judul : Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah Terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 
Barru 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Kinerja 

Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa 

submasalah, yaitu: 1) Bagaimana Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru? 2) 

Bagaimana Kompetensi Sosial Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Barru? 3) 

Bagaimana Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru? 4) Apakah Terdapat 

Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru? 

5) Apakah Terdapat Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru? serta 6) Apakah Terdapat 

Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian Expost Facto dengan metode 

penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan keilmuan sosiologis, psikologis, 

dan manajemen. Populasi penelitian ini adalah guru sebanyak 78 dan 1 orang kepala 

sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptitif dan analisis 

inferensial melalui regresi sederhana.  

 Hasil analisis data deskriptif menujukkan kinerja guru berada pada kategori 

sedang dengan jumlah responden 48 dari total sebanyak 79 responden dengan 

persentase sebesar 17,72 % dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah pada kategori 

sedang dengan jumlah responden 48 dari total sebanyak 79 responden dengan 

peresentase 21,51% serta Peningkatan Akreditasi pada kategori sedang dengan 

jumlah responden 48 dari total sebanyak 79 responden dengan presentase sebesar 

21,51%. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan nilai X1 ke Y diperoleh 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,048 > ttabel =1,991, maka 𝐻𝑎 diterima dan ditolak, ini berarti ada 

pengaruh kinerja guru terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru, dan 

nilai X2 ke Y diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,961> ttabel = 1,991, maka 𝐻𝑎 diterima dan 

𝐻𝑂  ditolak, ini berarti ada pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru, serta nilai X1,X2 ke Y diperoleh 

FHitung = 24,105 FTabel = 3.12 didukung dengan hasil uji analisis regresi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 X1 

= 2,998, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 X2 = 2,866 > ttabel = 1,991, maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻𝑂 ditolak, ini 

berarti ada pengaruh kinerja guru dan kompetensi sosial kepala sekolah secara 

bersama-sama terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. 

 Implikasi dalam penelitian ini yakni akreditasi sekolah menjadi suatu 

bentuk pengakuan terhadap kualitas lembaga pendidikan sekolah. Hal tersebut 

harus didukung dengan baik oleh semua pihak utamanya kepala sekolah dan guru. 

Pola komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru serta lingkungan 

yang ada akan menghasilkan kerjasama yang baik dalam peningkatan kualitas serta 

mutu lembaga pendidikan. 
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ABSTRACT 

Name : RAHMAT GUSNADI 

NIM : 80300221012 
Title : The Impact of Teacher Performance and Headmaster Social 

Competence toward Accreditaion Improvement at SMK 
Negeri 1 Barru. 

The main problem in this study is how the impact of teacher performance 

and headmaster social competence toward accreditation improvements at SMK 

Negeri 1 Barru. This is then broken down into several sub-problems, which are 1) 

How are teachers’ performance at SMK Negeri 1 Barru? 2) How is headmaster 

social competence at SMK Negeri 1 Barru? 3) How is accreditation improved at 

SMK Negeri 1 Barru? 4) Is there an impact of teacher performance on improving 

accreditation at SMK Negeri 1 Barru? 5) Is there an impact of the headmaster social 

competence on improving accreditation at SMK Negeri 1 Barru? and 6) Is there an 

impact of teacher performance and the headmaster social competence on improving 

accreditation at SMK Negeri 1 Barru? 

This is expost facto type of research with quantitative research methods and 

uses sociological, psychological, and management scientific approaches. The 

population of this study were 78 teachers and 1 school principal. Data collection 

techniques using observation, questionnaires and documentation. Data analysis 

used descriptive analysis and inferential analysis through simple regression.  

The results of analysis of descriptive data show that teacher performance is 

in the medium category with 48 respondents out of total of 79 respondents with 

percentage of 17.72 % and Principal's Social Competence in the medium category 

with 48 respondents out of total of 79 respondents with percentage of 21.51 % as 

well as improving accreditation in the medium category with 48 respondents out of 

total of 79 respondents with percentage of 21.51 %. The results of inferential 

statistical analysis show that the value of X1 to Y is obtained = 6.048 = 1.991, then 

the Ha is accepted and the Ho is rejected. It means there is effect teacher 

performance on increasing accreditation at SMK Negeri 1 Barru, and value X2 to 

Y is obtained = 5.961 = 1.991, then the Ha is accepted and the Ho is rejected, it 

means there is influence of the social competence of headmaster on increasing 

accreditation at SMK Negeri 1 Barru, as well as the values X1, X2 to Y obtained 

FCount = 24.105 FTabel = 3.12 supported by results of regression analysis test X1 

= 2.998, X2 = 2.866 = 1.991, then the Ha is accepted and the Ho is rejected, it 

means there is effect teacher performance and  social competence of headmaster 

together on improving accreditation at SMK Negeri 1 Barru. 

Implication of this research is school accreditation becomes a form of 

recognition of the quality of school education institutions. This must be supported 

properly by all parties, especially the principal and teachers. Good communication 

patterns between school principals and teachers as well as the existing environment 

will result in good cooperation in improving the quality and quality of educational 

institutions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mempersiapkan 

generasi yang berkualitas dimasa yang akan datang. Kualitas dari sebuah 

pendidikan akan menciptakan hasil pendidikan yakni peserta didik yang unggul dan 

berkualitas. Generasi ini yang akan menjadi harapan dan juga pelanjut perjuangan 

untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan berfokus untuk 

mencetak generasi-generasi yang siap untuk bersaing dimasa depan, selain itu 

pendidikan adalah sebuah langkah untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia 

yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Menghadapi perkembangan zaman, tentunya tuntutan kehidupan hari ini 

akan jauh berbeda dengan masa yang lalu, sistem yang dulu tidak akan relevan lagi 

dengan tatanan hidup masa sekarang serta masa yang akan datang. Semakin 

berkembangnya zaman, maka akan menyebabkan timbulnya permasalahan baru 

termasuk dalam persaingan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk masa depan. 

Agar dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul di masa depan, salah 

satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperbaiki kualitas dari pendidikan itu 

sendiri.  

Perkembangan dunia Pendidikan mengalami berbagai masalah yang 

kompleks, masalah-masalah tersebut hadir seiring dengan makin meningkatnya 

tuntutan dan kebutuhan zaman yang ada. Tentunya hal tersebut bisa dihadapi 

dengan meningkatkan kecerdasan rakyat serta peningkatan kualitas SDM. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting guna meningkatkan kualitas 

dari setiap individu, hal yang sama di jelaskan pada QS Al-Mujadalah Ayat 11 

yakni: 
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مْْۚ وَاِ 
ُ
ك
َ
ُ ل مَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰه

ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
شُزُوْا  يٰٓا

ْ
 ان

َ
ذَا قِيْل

مَ دَ 
ْ
عِل
ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ ال شُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰه

ْ
وْنَ خَبِيْرٌ فَان

ُ
ُ بِمَا تَعْمَل ٍۗ وَاللّٰه    ١١رَجٰت 

Terjemahnya:  

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

Kata tafasssahu dan Ifsahu menurut Quraish Shihab terampil kata fasaha, 

yakni lapang.1 Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Mustafa al-

Maragi dalam kitab tafsirnya (Tafsir al-Maragi) bahwa kata tafassahu maknanya 

ialah lapangkanlah dan hendaklah sebagian kamu melapangkan (tempat duduknya) 

kepada sebagian yang lain.2 Kata tafassahu pada ayat tersebut maksudnya adalah 

tawassa’u yaitu saling meluaskan dan mempersilahkan. Sedangkan menurut 

Abuddin Nata dalam bukunya, Tafsir ayat-ayat pendidikan yakni kata yafsahillahu 

lakum maksudnya Allah akan melapangkan rahmat dan rezki bagi mereka.3 

Kata unsyuzu terambil dari kata nusyuz, yakni tempat yang tinggi. Perintah 

tersebut pada mulanya berarti beralih ketempat yang tinggi, yang dimaksud 

berpindah ketempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar 

duduk atau berada di tempat yang wajar pindah itu atau bangkit melakukan satu 

aktivitas positif. Demikian pendapat M. Quraish Shihab.4 Pendapat ini sedikit 

berbeda dengan pendapat Imam al-Jalalain, menurutnya makna kata unsyuzu ialah 

perintah untuk berdiri melaksanakan shalat atau hal-hal lainnya yang termasuk 

 

1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 13, 

(Cet. III: Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 489 

2 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al Maragi Juz 28. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu 

Bakar dkk, dengen judul Tafsir al-Maragi (Cet. II: Semarang: Toha Putera, 1993), h 22  

3 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, (Cet. VI, Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 
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4 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 13, 

(Cet. III: Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 490 
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amal-amal kebaikan,5 bukan dalam artian berpindah-pindah atau bergeser ketempat 

lain agar supaya tempatnya dapat ditempati oleh sahabat yang memiliki keutamaan 

untuk menempatinya sebagaimana telah diterangkan oleh M. Quraish Shihab.  

Pendapat Imam al-Jalalain ini juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Katsir 

mengenai firmany-Nya wa izza qiila nsyuzu fansyuzuu, Qatadah mengatakan, 

maknanya jika kalian diseru kepada kebaikan, maka hendaklah kalian 

memenuhinya. Kata majalis menurut Quraish Shihab adalah bentuk banyak dari 

kata majlis. Pada mulanya berarti tempat duduk, dalam konteks ayat ini tempat 

duduk Nabi saw. memberi tuntutan agama ketika itu, tujuan perintah atau tuntunan 

ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang 

yang selayaknya dihormati. Yarfa’illahul lazina amanuu, maksudanya menurut 

Abuddin Nata, Allah akan mengangkat derajat mereka yang telah memuliakan dan 

memiliki ilmu di akhirat tempat khusus sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian 

derajatnya.6 Pendapat ini sesuai dengan pendapat al-Maragi, menurutnya kalimat 

yarfa’illahu al-lazina aamanuu, maksudnya ialah Allah meniniggikan mereka 

(yang berilmu pengetahuan pada hari kiamat.7 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui maksud dari ayat tersebut adalah 

bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang mukmin yang melaksanakan 

segala perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya dengan memberikan kedudukan yang 

khusus, baik dari segi pahala maupun keridhaan-Nya. Ayat tersebut juga 

menegaskan bahwa orang yang tinggi derajatnya yakni yang beriman dan berilmu. 

Ilmu yang dimilikinya itu akan menjadi faktor yang berperan penting untuk 

 

5 Jalaluddin al-Mahilly dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Diterjemahkan oleh 

Bahrun Abu Bakar dengan judul Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, Jilid 4, (Cet. 

II, Bandung, 1995), h. 2402 

6 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, (Cet. VI, Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 
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7 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al Maragi Juz 28. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu 

Bakar dkk, dengen judul Tafsir al-Maragi (Cet. II: Semarang: Toha Putera, 1993), h 22 



4 

 

 

 

meninggikan derajat yang diperolehnya. Dalam ayat ini membagi kaum beriman 

kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan 

yang ke dua beriman dan beramal serta memiliki pengetahuan. Tentunya derajat 

kelompok yang ke 2 menjadi lebih tinggi, bukan hanya karena nilai ilmu yang 

disandangnya kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun dengan 

keteladanan.8 Pada dasarnya derajat seseorang disisi Allah swt. sama yang 

membedakannya hanya dari begaimana perbuatannya serta bagaimana 

keimanannya kepada Allah swt. dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi 

larangannya. Keistimewaan dari orang yang mencari ilmu dan berpendidikan juga 

dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yakni:  

يقاً إ لىَ الْجَنَّة   لْمًا سَهَّلَ  اللََّ   لهَ   ب ه   طَر  س   ف يه   ع  يقاً يَلْتمَ   :  وَمَنْ  سَلكََ  طَر 

Artinya:  

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699). 

Makna dari hadis di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan 

kemudahan baginya jalan menuju surga, memiliki 4 pemaknaan sebagaimana 

disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali: Pertama: Dengan menempuh jalan 

mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Kedua: Menuntut ilmu 

adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan 

seseorang pada surga. Ketiga: Menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu 

lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga.9 

Dalam pengembangan pendidikan, ada tiga faktor yang mampu 

menyebabkan mutu pendidikan mengalami peningkatan tidak merata, meliputi: 1) 

 

8 Sholeh, “Pendidikan dalam Al-Qur’an (Konsep Ta’lim QS Al-Mujadalah Ayat 11)”, 

Jurnal Al-Thariqah (Vol. 1 No. 2, 2016), h. 216 

9 Muhammad Abdu Tuasikal, “Menuntut Ilmu, Jalan Paling Cepat Menuju Surga” 
https://rumaysho.com/12363-menuntut-ilmu-jalan-paling-cepat-menuju-surga.html 

https://rumaysho.com/12363-menuntut-ilmu-jalan-paling-cepat-menuju-surga.html
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Banyak kalangan yang berasumsi bahwa sekolah apabila input-nya baik akan 

menghasilkan output yang baik pula, padahal proses pendidikan sangat menentukan 

output pendidikan. 2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara 

birokratis-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi pusat yang kadang-kadang 

kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Sekolah kehilangan 

kemandirian, keluwasan, kreatifitas atau inisiatif untuk memajukan dan 

mengembangkan lembaganya termasuk peningkata mutu sekolah, 3) Kurangnya 

peran serta warga sekolah (Guru) dan warga masyarakat (Orang Tua) dalam 

penyelenggaraan pendidikan.10 

Lembaga pendidikan tingkat satuan menengah kejuruan merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang dikembangkan lantaran kondisi sosial masyarakat 

ingin anaknya memiliki kemampuan untuk langsung masuk dalam dunia kerja 

setelah mengikuti pendidikan sekolah tangkat menengah. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mahalnya biaya pendidikan lanjutan dan 

juga gaya hidup yang ada pada masyarakat yang ingin cepat melihat anaknya 

bekerja. Adanya lembaga pendidikan tingkat satuan menengah kejuruan sangat 

memberikan peran penting dalam pengembangan lembaga pendidikan yang ada. 

Sekolah Menenga Kejuruan (SMK) merupakan lembaga yang menciptakan specific 

human capital akan menciptakan tenaga kerja yang terampil pada bidang tertentu 

dengan performance value yang baik. Dengan terciptanya performance value yang 

baik, maka lulusan tersebut mudah untuk terserap kedunia kerja. Keterserapan 

lulusan SMK dalam pasar tenaga kerja berarti penciptaan income bagi lulusan 

 

10 Wati Setiavani, "Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Dan Implikasinya Terhadap 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sd Negeri 01 Karangkobar Banjarnegara". Skripsi, 

(Iain Purwokerto, 2017), h. 1–96 <Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/2774/2/Wati 

Setiyani_Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Manajemen 

Be.Pdf> [Accessed 27 April 2022]. 
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SMK, sekaligus pendapatan bagi daerah dimana lulusan tersebut bekerja. Peran 

inilah yang kemudian menjadikan SMK menjadi engine sector of growth dalam 

pertumbuhan ekonomi.11 

Dukungan masyarakat dahulunya pada lembaga pendidikan, umumnya 

masih bersifat dukungan dana, sedangkan pelibatan dukungan berupa moral, 

pemikiran, barang dan jasa masih kurang diperhatikan dari masyarakat secara 

umum. Peran seluruh stakeholders dalam lembaga lendidikan sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada, salah satunya dengan 

menerapkan standarisasi sekolah yang dianggap mampu untuk menghasilkan 

kualitas peserta didik yang unggul. Upaya dalam meningkatkan sekolah yang 

berkualitas dapat dilihat dan dinilai dari penerapan sistem akreditasi sekolah yang 

dianggap sebagai acuan standar dari sebuah kualitas lembaga pendidikan tersebut 

yang diakui secara nasional maupun internasional. 

Sementara itu, disamping dari standarisasi sekolah yang memicu kualitas 

dari lembaga pendidikan berupa akreditasi sekolah, Peran dari seorang kepala 

sekolah serta guru menjadi salah satu sumber daya yang menentukan keberhasilan 

pendidikan juga terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seorang 

kepala sekolah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya dimana 

dia berada dan menggali nlai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kepala sekolah 

harus mampu berbaur dengan baik ditengah masyarakat, baik itu di dalam 

lungkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (Lingkungan Sekitar 

Sekolah). Seorang kepala sekolah sebagai ujung tombak pergerakan dalam satuan 

pendidikan di sekolah dan fungsinya sebagai manajer dalam tatananan kerja yang 

mengatur dan mengelolah suatu sistem agar mampu mengontrol terlaksananya 

 

11 Nurfadila Syamsuddin, Peran Smk Sebagai Specific Human Capital Dalam 

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Memasuki Dunia Kerja (n.d.). 
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segala sesuatu dengan baik untuk mencapai tujuan bersama di sekolah tersebut serta 

mampu meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan yang ia pimpin.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 menegaskan adanya kebijakan peningkatan 

mutu di sekolah dapat dilakukan dengan proses akreditasi.12 Ketika satuan 

pendidikan yang menginginkan outputnya berkualitas, maka satuan tersebut juga 

harus mampu memberikan sesuatu pembaharuan pendidikan yang terus menerus 

agar nantinya bisa menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan. 

Karena pembaharuan kualitas sekolah dapat dilihat dari berbagai segi manajemen 

sekolah. Selain itu kualitas sekolah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari 

sekolah itu sendiri maupun dari luar sekolah.13 hasil akreditasi dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun kebijakan peninkatan mutu 

pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah terkhusunya pemerintah 

daerah. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan 

bahan infotmasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, 

kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama 

periode kepemimpinannnya.14 

Kepala Sekolah memiliki peran sebagai pemimpin, maka harus memiliki 

kemampuan atau kompetensi yang baik dalam membina hubungan dengan seluruh 

stakeholder serta menjalankan tugas dan perannya. Pemimpin merupakan faktor 

penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha, kualitas 

seorang pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya dan dapat 

 

12 Mafa Fres, Dawuh Guru (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 70. 

13 Lailatul Azizah dan Silvia Witri, “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan 

Total Quality Management Dalam Program Akreditasi Sekolah,” Jurnal Pendidikan Dawuh Guru 

1, no. 1 (2021): 69–78. 

14 Dedi Iskamto et al., “Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah Untuk Menjaga Kualitas 

Pendidikan Sekolah/Madrasah,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi 1, no. 2 (2022): 46–51. 



8 

 

 

 

mempengaruhi secara konstruktif orang lain, menunjukkan jalan serta perilaku 

benar yang harus dikerjaakan bersama-sama.15 Larry Lashway dan Herbert A. 

Simon seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab dan Umiarso mengatakan bahwa 

kepemimpinan menitikberatkan pada collaboration empowerment yang artinya 

bahwa keberhasilan dalam suatu organisasi maupun dalam lembaga pendidikan 

bukan merupakan hasil yang ditentukan dari karya seseorang, melainkan justru dari 

hasil team work yang cerdas.16 Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga 

pendidikan di sekolah dalam kepemimpinannya dituntut untuk mengaplikasikan 

segala kompetensi yang dimiliki, kompetensi tersebut yang akan menjadi dasar bagi 

kepala sekolah untuk dapat menerapkan peran kepemimpinannya.  

Erwin Bakti dan Holidjah mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah sesuai dengan kebijakan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah/madrasah yaitu Kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. 17 

1. Kompetensi kepribadian terdiri dari berahlak mulia, Memiliki integritas 

kepribadian sebagai pemimpin; Memiliki keinginan kuat dalam 

pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah; Bersikap terbuka 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; Mengendalikan diri dalam 

menghadapi masala dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah; 

memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

 

15 Abdul Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 29. 

16 Abdul Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 86. 

17 Erwin Bakti dan Holidjah, “Kompetensi Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” Ap.Fip.Um.Ac.Id (2007): 381–388, 

http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/29-H.-Erwin-Bakti-Holidjah-AR.pdf. 
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2. Kompetensi manajerial, terdiri dari Menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan; Mengembangkan 

organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; Memimpin 

sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal; Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif; 

Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik; Mengelola guru dan staff dalam 

rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal; Mengelola 

sarna dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara 

optimal; Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka mencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

sekolah/madrasah; Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta 

didik; Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien; Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam 

pendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah; Mengelola unit layanan 

khusus sekolah/madrasah dalam mendukung pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik di sekolah/madrasah; Mengelolah sietem informasi 

sekolah/madrasah dalam rangla mendukung program dan pengambilan 

keputusan; Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah; Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah 

dengan prosedur yang tepat, serta merencakan tindak lanjutnya. 
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3. Kompetensi kewirausahaan, menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekoh; Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah; Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah; Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 

dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; memiliki 

naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

4. Kompetensi supervisi, terdiri dari merencanakan program supervisi 

akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka peningkatan terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam angka 

peningkatan profesionalisme guru. 

5. Kompetensi sosial, terdiri dari bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/madrasah; Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan; Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain.  

 Kompetensi-kompetensi tersebut saling berhubungan satu sama lain, 

sehingga pengaplikasian dari setiap kompetensi yang dimiliki seorang kepala 

sekolah akan mempengaruh kinerjanya serta bawahanya. Seorang kepala sekolah 

harus mampu memposisikan dirinya sebaik mungkin dalam melaksanakan peran 

dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di sekolah. Kompetensi yang dimiliki 

seorang kepala sekolah akan membantunya dalam melaksanakan tugasnya, dengan 

kompetensi kepribadian yang dimiliki maka kepala sekolah akan menjadi teladan 

atau figur yang akan dicontoh serta diteladani, maka kepala sekolah harus 

memberikan contoh kepribadian yang baik agar bawahannya juga menjadi lebih 
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baik. Kompetensi manajerial kepala sekolah menjadikan kepala sekolah sebagai 

pemangku tanggung jawab tertinggi dalam lembaga pendidikan, sehingga jalannya 

proses pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan di sekolah tergantung 

bagaimana kepala sekolah dalam mengelolah sekolah serta melakukan 

pengembangan terhadap program sekolah yang telah dibuat. Kompetensi 

selanjutnya adalah kewirausahaan, kompetensi ini akan membantu kepala 

sekolah dalam menghadapi tantangan persaingan antar sekolah dimasa mendatang, 

dengan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki kepala sekolah maka kepala 

sekolah memiliki naluri untuk mengelola produk/jasa sekolah serta sifat pantang 

menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam setiap persoalan serta memiliki 

motivasi yang tinggi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi 

yang ke tiga yakni supervisi dimana kepala sekolah melakukan pengawasan 

terkait jalannya proses pendidikan secara akademik agar prose pendidikan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terakhir 

adalah kompetensi sosial, kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat 

penting, dimana peran kepala sekolah dalam memimpin serta menjalin interaksi 

dengan bawahannya dan pihak luar sekolah sangat menunjang dari hasil kerja yang 

dilakukan. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan berinteraksi baik kepada 

guru, peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat sekitar akan mudah dalam 

melaksanakan ke empat kompetensi yang lain yakni kompetensi kepribadian, 

kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompeteni supervisi.  

 Kompetensi sosial kepala sekolah merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Sehingga dengan 

memiliki kompetensi sosial akan terlihat menarik, empati, kolaboratif, suka 

menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan kooperatif. Kompetensi sosial akan 

membangun relasi serta kerjasasma dengan berbagai pihak.  
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Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa kompetensi sosial merupakan 

kemampuan kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-

kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua/wali peserta didik, 

dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.18 Kompetensi sosial bagi 

kepala sekolah memberikan banyak manfaat, antara lain agar penyampaian 

program yang disampaikan dapat dimengerti oleh warga sekolah, mampu 

memahami orang lain, gagasannya dapat diterima oleh orang lain, dan efektif dalam 

menggerakkan orang lain dalam melakukan sesuatu.19 Kompetensi ini diharapkan 

mampu untuk menjadi pemecah masalah dan juga mampu mempengaruhi dari 

segala aspek untuk kemajuan dan peningkatan lembaga pendidikan yang dipimpin. 

Dalam ilmu sosiologi yang dikutip dalam Nashrillah mengemukakan proses 

sosial diartikan sebagai cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan 

kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubungan 

sosial. Apabila terjadi interaksi sosial, maka akan terjadi pula komunikasi, baik 

secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi diantara sesama merupakan salah 

satu upaya mencairkan suasana, terutama bila muncul pemahaman yang kurang 

tepat, atau bila diantara sesama muncul konflik.20 Dalam pendapat lain Angeline 

Xiao mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, dimana 

hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar perseorangan, antara 

 

18 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 173. 

19 Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gaya Media, 

2011), h. 111. 

20 Nashrillah MG, “Peranan Interaksi Dalam Komunikasi Menurut Islam,” Jurnal Warta 

Edisi : 52 135, no. January 2006 (2017): 989–1011, 

https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012%0Ahttp://www.capsulae.com/media/Microencapsulati

on - Capsulae.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001. 
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kelompok satu dengan kelompok lainnya, maupun hubungan antara perseorangan 

dengan kelompok, sehingga tidak jarang seseorang akan menjadi sulit untuk 

bertahan hidup apabila ia tidak menjalin interaksi dengan individu lainnya.21 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa berinteraksi yang dimiliki seseorang 

akan memberikan banyak manfaat diantaranya mendapatkan relasi, serta 

memunculkan kepekaan sosial pada setiap individu.  

Dalam hal pendidikan di sekolah, dengan kemampuan kepala sekolah untuk 

berinteraksi dengan baik, maka tugas kepala sekolah dalam memimpin serta 

mencapai tujuan dan visi misi sekolah akan terbantu apabila kepala sekolah 

membina hubungan emosional yang baik melalui interaksi sosial dengan seluru 

stakeholder yang ada, baik itu guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua 

murid/wali maupun masyarakat luar. Urgensi dari interaksi sosial juga dijelaskan 

dalam QS An-Nisa Ayat 1 yang menjelaskan bahwa:  

قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ 
َ
خَل احِدَة  وَّ نْ نَّفْس  وَّ مْ م ِ

ُ
قَك

َ
ذِيْ خَل

َّ
مُ ال

ُ
يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّك

َ
ا يٰٓا

ً
هُمَا رِجَال

ثِيْرًا 
َ
مْ رَقِيْبًاك

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك رْحَامَ ٍۗ اِنَّ اللّٰه

َ
ا
ْ
وْنَ بِهٖ وَال

ُ
ذِيْ تَسَاءَۤل

َّ
َ ال نِسَاءًۤ ْۚ وَاتَّقُوا اللّٰه   ١ وَّ

Terjemahan: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” 

Ayat tersebut menegaskan pentingnya interaksi sosial dan menjalin 

hubungan yang baik dengan lingkungan. Interaksi sosial yang baik akan 

menciptakan hubungan emosional yang bai kantar sesama sehingga hubungan 

silaturahim akan baik dan lebih menghargai sesama. 

 

21 Angeline Xiao, “Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi,” Jurnal Komunikasi, 

Media dan Informatika 7, no. 2 (2018): 94–99. 
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Kepala sekolah selain perannya sebagai pemimpin dalam Lembaga 

Pendidikan, kepala sekolah tetap menjadi individu yang merupakan mahluk sosial 

dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungannya. Maka, seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial 

yang baik. Dalam mendayagunakan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, 

kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan, menaruh perhatian tentang apa yang 

terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan 

masyarakat tentang sekolah. Otonomi pengelolaan Pendidikan di sekolah berkaitan 

dengan pendelegasian wewenang kepada kepala sekolah. Agar wewenang yang 

diberikan dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan kepala sekolah yang 

kompeten dalam menjalankan program-program sekolah termasuk segala 

wewenang yang dilimpahkan untuk mengambil keputusan tentang pemanfaatan 

sumber daya sekolah dan melakukan kerjasama dengan masyarakat.22 Dengan 

kompetensi kepala sekolah yang baik, maka secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kinerja dari bawahannya, dalam hal ini adalah kinerja guru.  

Guru yang profesional dalam bekerja serta kreatif dan aktif menjadi faktor 

penentu proses pendidikan yang berkualitas sehingga guru dituntut harus mampu 

menemukan jati diri dan mengaktualisasinya sesuai dengan kemampuan dan kaidah 

guru professional. Guru bertugas mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, meningkatkan dan menguasai materi pelajaran melalui berbagai 

sumber. Dengan kinerja guru yang professional diharapkan menjadi salah satu 

langkah mewujudkan keberhasilan dalam dunia pendidikan.  

A.A Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja (prestasi) 

adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

 

22 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2014), h. 182. 
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kepadanya, kinerja guru berupa hasil kerja guru yang terefleksi dalam pelaksanaan 

tugasnya.23 Dalam pemenuhan kinerja, ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, diantaranya dijelaskan oleh Sutermeister mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain: Latihan dan 

pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, organisasi, para pemimpin, 

kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, kemampuan, dan 

motivasi kerja.24 Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut bisa 

jadi akan menyebabkan kinerja guru akan membaik ataupun malah sebaiknya yang 

secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari pendidikan.  

Berbagai upaya dalam perbaikan mutu pendidikan secara terus-menerus di 

lakukan oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan. Salah satunya adalah 

dengan memperhatikan kualitas dari seorang guru. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya kualitas guru. Peran guru sebagai 

pendidik dan berada pada barisan terdepan dengan tugas dan fungsinya yang 

berhubungan langsung dengan siswa. Guru mempunyai tugas utama dalam 

pembelajaran di sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga berdampak positif dalam pencapaian prestasi belajar siswa.  

Dalam pelaksanaan tugas guru dalam pembelajaran di sekolah, tentunya 

guru dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen 

(Pasal 1) menjelaskan bahwa: 

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”25  

 
23A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.67. 
24Asmin Supriyono, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Profesional, dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan (Volume 18, Nomor 2, 2017), h. 1-12. 
25Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, Undang-undang Guru dan Dosen (Cet. III; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3-8. 
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Dengan adanya aturan perundang-undangan dari negara yang mengikat 

tentang tugas dan fungsi guru secara professional, maka guru dituntut untuk dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tugas guru sebagai guru 

professional untuk mengarahkan, mendidik dan memberikan bimbingan kepada 

peserta didik agar dapat menjadi penerus bangsa yang lebih baik kedepannya 

semakin bertambah, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan 

diiringi kemajuan teknologi yang semakin canggih.  

Perkembangan zaman yang begitu cepat seiring dengan kemajuan teknologi 

yang semakin canggih membawa peran guru di sekolah menjadi sangat penting 

dalam pengembangan prestasi siswa. Seorang guru diharapkan untuk dapat 

menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal akan 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat memudahkan guru maupun 

siswa untuk memperoleh bahan ajar, karena memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara dinamis dan interaktif, disamping itu siswa dapat mencari 

bahan ajar dengan muda jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Akreditasi sekolah merupakan suatu pengakuan terhadap Lembaga Pendidikan 

tersebut mengenai tingkatan maupun kualitas dari Lembaga Pendidikan tersebut. 

Melihat serta mengamati fenomena yang terjadi saat ini, masing-masing 

lembaga pendidikan saling bersaing untuk meningkatkan mutu lembaga 

pendidikannya termasuk dengan upaya meningkatkan akreditasi sekolah. 

Akreditasi tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja, tentunya agar dapat memiliki 

akreditasi, sekolah tersebut harus memenuhi beberapa standar yang menjadi acuan 

untuk dikatakan sekolah tersebut lolos dan layak mendapatkan pengakuan atau 

akreditasi dari lembaga pemerintah nasional maupun lembaga internasional.  

Berdasarkan dari sudut pandang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan pengaruh kinerja guru dan kompetensi sosial kepala 
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sekolah terhadap peningkatan akreditasi sekolah di SMK Negeri 1 Barru untuk 

mengetahui apakah benar ada pengaruh antara kinerja guru dan kompetensi sosial 

kepala sekolah terhadap peningkatan akreditasi sekolah di SMK Negeri 1 Barru. 

Setelah melakukan observasi awal pra-penelitian di lokasi pada hari Senin 21 Maret 

2022, peneliti menemukan beberapa informasi dan data terkait dengan kinerja guru, 

kompetensi sosial kepemimpinan kepala sekolah dan akreditasi sekolah.  

Kepala sekolah mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 

serta profesionalisme guru dalam mengajar, pihak sekolah sering mengikut sertakan 

guru-guru dalam pelatihan profesionalisme guru, dan juga memberikan kesempatan 

bagi beberapa guru untuk mengikuti Pendidikan lanjutan serta dibiayai dengan 

syarat tertentu. SMK Negeri 1 Barru juga menjalin kerja sama dengan beberapa 

lembaga instansi pemerintah maupun swasta untuk menopang kinerja serta kualitas 

tenaga pendidik maupun peserta didik dan lulusannya. 

Menurut penjelasan dari Kepala SMK Negeri 1 Barru dalam hal ini 

ayahanda Drs. Samsibar, M.M, beliau menjelaskan bahwa akreditasi sekolah 

sekarang ini adalah Akreditasi B dan dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan 

banyak hal yang sudah dilakukan oleh Sekolah, diantaranya adalah melakukan 

beberapa kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu kerjasama sesama lembaga 

pendidikan maupun dari lembaaga atau instansi kerja yang relevan dengan 

kebutuhan kerja lulusan (MOU).  

Selain itu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah, 

pihak sekolah tidak jarang melibatkan langsung peran dari orang tua siswa. Pihak 

sekolah dan masyarakat umum juga kerap menjalin kerja sama dalam dalam 

kegiatan-kegiatan sosial misalnya perayaan milad sekolah, Baksos dan ikut serta 

dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Namun yang menjadi permasalahan 

adalah semua memerlukan kerjasama yang baik, sehingga dibutuhkan interaksi 

antar sesama warga sekolah maupun diluar sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah di paparkan pada latar belakang masalah 

di atas maka terdapat permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pokok-pokok 

permasalahannya adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana Gambaran Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru? 

2. Bagaimana Gambaran Kompetensi Sosial Kepala Sekolah di SMK Negeri 

1 Barru? 

3. Bagaimana Gambaran Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru? 

4. Apakah terdapat Pengaruh Kinerja Guru terhadap Peningkatan Akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru? 

5. Apakah terdapat Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru? 

6. Apakah terdapat pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah secara bersama-sama terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

peneliti. Hipotesis tersebut menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling tinggi tingkat keberadaanya. Secara teknis, 

hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis 

merupakan pernyataam mengenai keadaan parameter yang akan diuji.   

Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan penulis dari rumusan masalah 

yang ada, maka hipotesis penelitian yakni: 

1. Ha: Terdapat Pengaruh Kinerja Guru terdadap Peningkatan Akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru 
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H0: Tidak terdapat Pengaruh Kinerja Guru terhadap Peningkatan Akreditasi 

di SMK Negeri 1 Barru 

2. Ha: Terdapat Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

H0: Tidak terdapat Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

3. Ha: Terdapat Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial kepala Sekolah 

terhadap peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru.  

H0: Terdapat Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Agar dalam penelitian ini tidak menimbulkan kesalahpahaman pada saat 

menafsirkan judul, maka penulis memandang sangat perlu untuk memperjelas dan 

mempertegas mengenai variabel yang akan diteliti, sehingga setelah dirangkaikan 

dalam kalimat maksudnya dapat dimengerti, yaitu  

a. Kinerja Guru  

Kinerja guru merupakan suatu kualitas ataupun kuantitas kerja yang 

merupakan suatu hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

melaksanakanakan tugas dan kewajibannya di sekolah. Pada penentuan suatu 

kinerja dari seorang guru mempunyai spesifikasi tertentu, spesifikasi tersebut 

menjadi standar dalam menguku kinerja guru dapat dilihat yang diukur berdasarkan 

spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setoap guru.  

Hamzah B. Uno dalam Skripsi Rahmat Gusnadi manyatakan bahwa kinerja 

guru merupakan gambaran hasil kerja yang dilakukan guru terkait dengan tugas apa 

yang diembannya dan merupakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu untuk dapat 

menilai kinerja guru dapat dilakukan dengan mengamati melalui indikator-
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indikator dari setiap aspek kinerja yang meliputi: 1) Kualitas kerja, indikatornya 

yaitu membuat perencanaan program pengajaran dengan capat, menguasai bahan 

pelajaran dan menilai kemajuan belajar mengajar. 2) Kecepatan/ketetapan kerja, 

indikatornya yaitu menyelesaikan pengajaran sesuai dengan kalender akademik. 3) 

Inisiatif dalam kerja, indikatornya yaitu menggunakan media dalam pembelajaran 

dan menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Melalui dengan 

indikator tersebut, maka langkah untuk mengukur suatu kinerja dari seroang guru 

terhadap tugas dan kewajiban yang dimilikinya akan lebih mudah. Indikator-

indikator tersebut juga yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian terhadap 

variabel kinerja guru dalam penelitian ini. 

b. Kompetensi Sosial Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kompetensi sosial adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah, kompetensi ini lebih pada kemampuan bersosialisasi, 

berkomunikasi, dan menjaling hubungan dengan masyarakat, baik itu dalam 

lingkungan sekolah maupun masyarakat secara umum diluar sekolah. Kompetensi 

Sosial merupakan suatu kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berhubungan 

dengan orang lain dan untuk terlibat dalam situasi sosial yang memuaskan. 

Indikator kompetensi sosial kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam 

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 dalam Jurnal Devi Rahmadani, meliputi: 1) 

Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan Sekolah/Madrasah, 2) 

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan 3) Memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang atau kelompok lain. Dengan mengacu pada indikator-

indikator tersebut dihubungkan dengan kondisi yang terjadi dilapangan dengan 

angket yang diberikan, maka akan memudahkan dalam mengukur kompetensi 

sosial kepala sekolah. 
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c. Akreditasi Sekolah 

Akreditasi sekolah merupakan penilaian kelayakan suatu lembaga 

pendidikan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan mendapatkan 

pengakuan kualitas akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

(BAN-S/M). Akreditasi Sekolah merupakan salah satu cara mengukur pencapaian 

sekolah/madrasah dari standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh lembaga 

BAN-S/M, penilaian dilakukan dengan cara berkesinambungan dan berkala untuk 

melihat mutu pendidikan. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 

dalam pengembangannya menitikberatkan penilaian pada 4 (Empat) komponen 

penilaian yang menjadi indikator peningkatan Akreditasi lembaga pendidikan 

tangkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB yaitu Mutu Lulusan, 

Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah.26 Dengan 

berdasarkan pada indikator tersebut, maka akan memudahkan dalam mengukur 

tingkat kesesuaian akreditasi ataupun dalam rangka upaya peningkatan akreditasi 

sekolah. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada dasarnya berisi batasan cakupan penelitian yang 

dilakukan. Dengan mengacu pada ruang lingkup penelitian, maka akan 

memudahkan peneliti untuk menentukan arah penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini berisi batasan-batasan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, agar 

menghindari meluasnya pembahasan atau pemaknaan variabel-variabel dalam 

penelitian ini serta agar peneliti mampu menyampaikan kepada pembaca maksud 

dari penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi 

cakupan ruang lingkup yang menjadi gambaran penelitian pada Tabel 1.1 berikut 

ini. 

 
26 Abdul Malik, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK (Jakarta: 

BAN-S/M, 2020), h. 5. 
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Tabel 1. 1 Ruang Lingkup Penelitian 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya serta agar peneliti menghindari duplikasi serta 

kesalahpahaman terkait maksud penulisan penelitian, dalam hal ini peneliti 

melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan 

berbagai literasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari 

hasil penelitian terdauhulu diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, yaitu: 

NO 
Ruang Lingkup 

Penelitian  
Indikator Penelitian 

1 
Kierja Guru di SMK 

Negeri 1 Barru 

a. Kualitas kerja 

b. Kecepatan/Ketetapan kerja 

c. Inisiatif Kerja 

2 

Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah di 

SMK Negeri 1 Barru 

a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah 

b. Bepartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang 

atau kelompok lain. 

3 
Peningkatan Akreditasi 

di SMK Negeri 1 Barru 

a. Mutu lulusan 

b. Proses pembelajaran 

c. Mutu guru  

d. Manajemen sekolah/madrasah 

4 

Pengaruh Kinerja Guru 

dan Kompetensi Sosial 

Kepala sekolah 

terhadap Peningkatan 

Akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru 

Analisis pengaruh kinerja guru dan 

kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan akreditasi sekolah dengan 

mengguanakan analisis regresi berganda 

(Multiple regression) 
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Pendekata

n 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Andi 

Agustina 

(2019)27 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala 

Madrasah dan 

Motivasi Kerja 

Guru terhadap 

Kinerja Guru 

pada Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri di 

kecamatan 

Bontotiro 

Kabupaten 

Bulukumba 

Kuantitatif 

Hasil penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan oleh Didin 

Asopwan, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah SMK LPS 1 Ciamis 

dapat melaksanakan persiapan, 

memenuhi instrument penilaian 

akreditasi (8 SNP) dengan baik. 

Hal ini dibuktikan dengan 

ketercapaian nilai A sebagai 

bentuk meningkatnya 

produktivitas sekolah, selain itu 

kelengkapan dokumen dan 

administrasi sebagai instrument 

penilaian akreditasi tepenuhi. 

Dampak akreditasi terhadap 

sekolah juga dapat dilihat dari 

bukti fisik berupa sarana prasarana 

yang memadai dan lengkap, 

kinerja guru terus meningkat, 

kepercayaan masyarakat dan 

pemerintah semakin tinggi, 

menuju manajemen mutu sekolah 

yang efisien dan efektif. hal 

tersebutlah yang dikatakan sebagai 

produktivitas sekolah meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Agustina tersebut memiliki kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis yakni, kedua penelitian menggunakan 

penelitian kuantitatif dan juga yang menjadi subjek penelitian adalah kepala 

sekolah dan guru. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

perbedaan lokasi, perbedaan variabel penelitian yang menjadi cakupan ruang 

lingkup penelitian. 

 

27 Andi Agustina, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja 

Guru terhadap Kinerja Guru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba.” Tesis (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 111. 
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Didin 

Asopwan 

(2018)28 

Studi Tentang 

Akreditasi 

dalam 

Meningkatkan 

Produktivitas 

Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

Lembaga 

Pendidikan 

Swadaya 1 

Ciamis 

Kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan oleh 

Didin Asopwan, kesimpulan yang 

dapat diambil adalah SMK LPS 1 

Ciamis dapat melaksanakan 

persiapan, memenuhi instrument 

penilaian akreditasi (8 SNP) 

dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan ketercapaian nilai A 

sebagai bentuk meningkatnya 

produktivitas sekolah, selain itu 

kelengkapan dokumen dan 

administrasi sebagai instrument 

penilaian akreditasi tepenuhi. 

Dampak akreditasi terhadap 

sekolah juga dapat dilihat dari 

bukti fisik berupa sarana prasarana 

yang memadai dan lengkap, 

kinerja guru terus meningkat, 

kepercayaan masyarakat dan 

pemerintah semakin tinggi, 

menuju manajemen mutu sekolah 

yang efisien dan efektif. hal 

tersebutlah yang dikatakan sebagai 

produktivitas sekolah meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Asopwan tersebut memiliki kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis yakni, kedua peneliti meneliti tentang 

akreditasi sekolah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

perbedaan metode penelitian yang digunakan, perbedaan lokasi, perbedaan 

variabel penelitian yang menjadi cakupan ruang lingkup penelitian. 

Rosymala 

(2018)29 

Hubungan 

Komepetensi 

Sosial Kepala 

Kualitatif 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adakah hubungan 

kompetensi sosial kepala sekolah 

 

28 Didin Asopwan, “Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Sekolah,” Indonesian Journal of Education Management and Administration Review 2, no. 2 (2018): 

265–271. 

29 Rosymala, “Hubungan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah dan Kompetensi Profesional 

Guru dengan Prestasi Belajar Siswa.” Tesis, (Palembang: Manajemen Pendidikan Pascasarjana, 

Universitas PGRI Palembang, 2018), h. 84. 
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Sekolah dan 

Kompetensi 

Profesional 

Guru dengan 

Prestasi 

Belajar Siswa 

dan kompetensi profesional guru 

dengan prestasi belajar siswa 

dengan menggunakan metode 

penelitian korelasi persial dengan 

jenis penelitian yang digunakan 

yaitu kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini mengemukakan 

bahawa terdapat hubungan antara 

kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional guru terhadap prestasi 

belajar siswa dengan 

menggunakan uji analisis yang 

diperoleh dari kuesioner yang 

digunakan dalam pengumpulan 

datanya 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosymala tersebut memiliki kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian penulis yakni, kedua peneliti meneliti tentang 

kompetensi sosial kepala sekolah, dan menjadikan subjek penelitian kepala 

sekolah dan guru. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

perbedaan metode penelitian yang digunakan, perbedaan lokasi, perbedaan 

variabel penelitian yang menjadi cakupan ruang lingkup penelitian 

Putri 

Restina 

Dewi dan 

Nur Ali 

(2020)30 Peningkatan 

Skor 

Akreditasi 

Madrasah 

Melalui 

Lembaga 

Penjamin 

Mutu 

Kualitatif 

Penelitian ini bersifat evaluative 

dengan pendekatan kualitatif. 

Pada penelitian ini menemukan 

bahwa proses penyiapan 

akreditasi dilakukan secara 

sistematik dan sistematis dengan 

mengikuti regulasi dan 

mekanisme yang telah ditetapkan 

oleh unit peningkatan dan 

penjaminan mutu MAN 2 Kota 

Malang sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing prndidik 

dan tenaga kependidikan yang 

terlibat dalam tim akreditasi 

madrasah. MAN 2 Kota Malang 

melakukan kegiatan akreditasi 

 

30 Putri Restina Dewi and Nur Ali, “Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah Melalui 

Lembaga Penjaminan Mutu,” J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) 5, no. 1 (2020): 44. 
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dengan membentuk TIM terdiri 

dari 8 SNP di bawah koordinasi 

unit P2MM. Proses dan peran 

yang telah dijalnkan oleh unit 

P2MM dengan bekerjasama 

dengan unit lain yang terkait 

sebagai bentuk koordinasi 

penyiapan dan meningkatan mutu 

madrasah, memiliki pengaruh 

pada pemetaan mutu, strategi 

peningkatan kualitas proses dan 

hasil serta peningkatan skor 

akreditasi. Oleh karena itu 

peningkatan prestasi lembaga 

pendidikan termasuk di sekolah 

dan madrasah menjadi unggul 

secara akademik dan 

nonakademik diperlukan 

keterlbitan dan komitmen semua 

komponen dan unsur pendidikan 

yang ada sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya serta 

wewenang yang dimilikinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Restina Dewi dan Nur Ali tersebut memiliki 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni, kedua peneliti meneliti 

tentang akreditasi sekolah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 

adalah perbedaan metode penelitian yang digunakan, perbedaan lokasi, 

perbedaan variabel penelitian yang menjadi cakupan ruang lingkup penelitian 

Saptu 

Irawan, 

dkk 

(2020)31 

Hubungan 

Akreditasi 

Sekolah dan 

Supervisi oleh 

Kepala 

Sekolah 

dengan 

Kualitatif 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara 

Akreditasi Sekolah dan Supervisi 

oleh Kepala Sekolah dengan 

Kualitas Sekolah. Penelitian ini 

menarik kesimpulan yaitu kepala 

sekolah dan guru merupakan 

faktor terpenting dalam sistem 

 

31 Sapto Irawan, Umbu Tagela, and Yustinus Windrawanto, “Hubungan Akreditasi Sekolah 

Dan Supervisi Oleh Kepala Sekolah Dengan Kualitas Sekolah,” Jurnal Akuntabilitas Manajemen 

Pendidikan 8, no. 2 (2020): 165–174. 
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Kualitas 

Sekolah 

pendidikan, kepala sekolah selaku 

manajer senior dalam suatu 

sekolah yang berhak memimpin 

dan mengarahkan, dan guru 

merupakan pihak yang bertugas 

Menyusun kurikulum dan 

mengembangkan kurikulum. 

Kepala sekolah diharapkan selalu 

pro aktif untuk meningkatkan 

mutu suatu lembaga pendidikan 

yang sedang dipimpinnya, karena 

tanggung jawab peningkatan 

mutu kuncinya berada pada 

kepala sekolah, meskipun seluruh 

anggota sekolah juga memiliki 

peran, namun tetaplah kepala 

sekolah yang memiliki peran 

lebih, karena selaku manajer 

senior di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saptu Irawan, Umbu Tagela, Yustinus 

Windrawanto tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

yakni, kedua peneliti meneliti tentang akreditasi sekolah. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah perbedaan metode penelitian yang digunakan, 

perbedaan lokasi, perbedaan variabel penelitian yang menjadi cakupan ruang 

lingkup penelitian 

Berdasarkan Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu pada tabel tersebut, 

peneliti mempunyai pertimbangan khusus dalam memberikan pengembangan serta 

pembeda dengan penelitian yang dlakukan sekarang. Selain itu, Kajian Pustaka juga 

menjadi tambahan literasi untuk peneliti dalam rangka memperoleh gambaran 

terkait variabel yang akan diteliti. Dengan penelitian terdahulu juga menghindarkan 

peneliti dalam plagiasi. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam pelaksanaan suatu penelitian tentunya memiliki ragam tujuan dan 

kegunaan yang dimiliki. Tujuan dan kegunaan tersebut yang menjadi acuan yang 
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ingin dicapai dalam proses penelitian, selain itu tujuan dan kegunaan juga menjadi 

gambaran mengenai penelitian tersbut akan di bawah kemana serta dari hal tersebut 

juga bisa diketahui maksuda dari penelitian yang dilakukan. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui Gambaran Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru 

b. Mengetahui Gambaran Kompetensi Sosial Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 

Barru 

c. Mengetahui Gambaran Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. 

d. Menganalisis apakah terdapat Pengaruh Kinerja Guru terhadap Peningkatan 

Akreditasi Sekolah di SMK Negeri 1 Barru 

e. Menganalisis apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

f. Menganalisis apakah terdapat pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara Teoritis 

1) Menjadi bahan informasi bagi para pendidik terutama kepala sekolah dan 

guru di SMK Negeri 1 Barru 

2) Menjadi literatur bagi penulis dan pembaca dalam menambah khasanah 

keilmuan khususnya mengenai pengaruh kinerja guru dan kompetensi 

sosial kepala sekolah terhadap akreditasi sekolah 

3) Sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis dan sebagai 

pengembang penelitian lebih lanjut 

b. Kegunaan secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dibidang 

pendidikan tentang pentingnya Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Akreditasi Sekolah 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepala sekolah dan calon 

kepala sekolah mengenai pengelolaan kompetensi yang dimiliki 

3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru dalam memahami 

pentingnya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik. Selain itu, sebagai bahan referensi bagi guru 

untuk meningkatkan kinerjanya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Kinerja Guru 

1. Definisi Kinerja Guru 

Sebelum membahas kinerja guru, terlebih dahulu penulis akan menguraikan 

definisi dari guru itu sendiri menurut beberapa ahli. Hamzah B. Uno mengatakan, 

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.1 Dalam defenisi lain, Ma’mur Asmani mengatakan guru adalah figur 

teladan yang diikuti anak didik dan menjadi cermin masyarakat.2 Dengan melihat 

defenisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang 

figur yang menjalankan sebuah profesi atau figur yang merupakan teladan bagi 

anak didik dan masyarakat yang memiliki keahlian khusus sebagai pengajar.    

Kinerja dianggap sebagai suatu tujuan yang harus dicapai. Pertimbangan 

tentang pengukuran kinerja adalah tinjauan yang sebagai hasil kerja dari 

serangkaian aktivitas yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing 

unit kerja. Defenisi tentang kinerja telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh 

para pakar. Di samping itu secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat 

dari dua segi, yaitu kinerja pegawai secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja 

organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. 

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang erat, 

tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh 

 

1 H. Matinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (GP Press, Jakarta, 2010), 27 

2 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, (Power Book, 

2009) h. 125 
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organisasi, digunakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai 

pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.  

Dalam pendapat Anwar Prabu Mangkunegara menjelaskan bahwa kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance yaitu prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil kerja kualitas, 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tangung jawab yang diberikan kepadanya.3 Kinerja dari seorang guru merupakan 

jaminan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan lembaga dengan baik dan 

maksimal.  

Kinerja dipengaruhi oleh cara-cara yang ditempuh, usaha-usaha yang 

dilakukan, dari pada gilirannya akan memunculkan hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang dalam lembaga pendidikan sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 

lembaga.4 Kinerja juga dapat diartikan penggabungan antara kemampuan, motivasi 

dan lingkungan kerja. Ketiga elemen tersebut memiliki keterikatan, yaitu apabila 

salah satu diantara elemen tersebut kurang baik, maka kinerja karyawan akan 

rendah, begitupun sebaliknya.5 Vroom menjelaskan bahwa variabel penentu untuk 

kinerja adalah ability (kemampuan) yang cenderung meningkat seiring dengan 

peningkatan pengalaman seseorang dalam menjalankan tugas. Selain itu, masalah 

motivasi juga menjadi penentu untuk mencapai efektivitas kinerja yang 

menunjukkan tingkat keterkaitan antar hasil dua metode dalam mengklarifikasikan 

outcame yaitu level dan valance. Jika keduanya berada pada tingkat tinggi, maka 

 

3 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 67 

4 Mustika Sulisto Ningsih, “Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Guru di MA Al-

Hikmah Wayhalim Kedaton Bandar Lampung” Skripsi (Lampung: Fakultas tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden intan, 2017) h. 22. 

5 Tegu  suripto, “Meningkatkan kinerja karyawan melalui expectancy theory dalam 

motivasi”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Yogyakarta:Vol. V, No. 2, 2015)  h.119. 
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individu dimotivasi untuk memiliki kinerja yang lebih efektif.6 Berdasarkan teori 

tersebut diketahui bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh pengalaman seseorang 

dalam menjalankan tugasnya serta motivasi yang dimiliki seseorang tersebut untuk 

bekerja lebih baik lagi. 

Kinerja guru juga dapat diartikan sebagai hasil kerja berdasarkan penilaian 

tentang tugas dan fungsi jabatan sebagai pendidik, manajer lembaga pendidikan, 

administrasi, supervisor, inovator, dan motivator ataupun yang penilaiannya 

dilaksanakan oleh suatu instansi tertentu baik lembaga internal maupun eksternal.7 

Guru menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan siswa, guru sangat berperan 

dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Maka dari itu seorang guru dituntut 

untuk memiliki berbagai kompetensi dasar dalam proses belajar mengajar. Sesuai 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi.8 Kemudian diterangkan lagi dalam undang-undang No. 14 

Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa 

standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.9 Pendapat lain 

 

6 Lina Anatan, “Telaah kritis expectancy theory victor harold vroom” Jurnal Manajemen, 

(Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Vol. 9, No. 2, 2010) h. 22 

7 Abdulla Munir, Menjadi Kepala sekolah Efektif. (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2010). h. 

31-32 

8 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th. 2005) (Cet. III, Jakarta: 

Sinar Grafika Jakarta. 2010), h. 20. 

9 Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005) (Cet. III, Jakarta: Sinar 

Grafika. 2010), h. 10 



33 

 

   

 

diutarakan Soedijarto menyatakan ada empat tugas gugusan kemampuan yang 

harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu: merencanakan program belajar mengajar, 

melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses 

belajar mengajar, membina hubungan dengan peserta didik.10  

Selanjutnya dijelaskan lagi pada Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satusan Pendidikan Menengah 

dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: merencanakan, 

melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, 

melaksanakan tugas tambahan.11 Untuk mengetahui kinerja tersebut maka seorang 

pimpinan harus menetapkan standar kinerjanya terlebih dahulu. Standar kinerja ini 

merupakan tolak ukur suatu perbandingan yang digunakan untuk menentukan 

antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan.  

Dengan adanya standar kinerja tersebut maka seorang pendidikan akan 

mengetahui apakah hasil yang diperoleh bawahannya telah memenuhi standar 

kinerja yang sesuai dengan indikator-indikator kinerja tersebut atau menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpanan dari arah yang 

semestinya maka pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan-tindakan 

koreksi dan perbaikan. 

2. Pengukuran Kinerja  

  Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh lembaga 

dalam upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang digunakan sebagai 

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pencapaian 

sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

 

10 Soedijarto. Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu (Jakarta: Balai 

Pustaka.1993). 

11 Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Jakarta: BSNP, 2007) h. 12-13. 
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lembaga.12 Untuk dapat melaksanakan penilaian kinerja guru, diperlukan 

pemahaman apa sebenarnya yang disebut kinerja guru. Kinerja guru tersebut dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kinerja kompetensi yang harus dimiliki 

oleh setiap guru.13 Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil 

belajar. 

  Pada kurun waktu yang ditetapkan, seorang guru harus melakukan penilaian 

atas kinerjanya yakni dengan membandingkan antara hasil kerja yang sebenarnya 

diperoleh dan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, sasaran tersebut harus 

diteliti satu persatu, mana yang telah dicapai sepenuhnya, mana yang diatas standar 

(target) dan mana yang dibawah target atau tidak dicapai penuh. Penilaian ini harus 

dilakukan oleh guru bersangkutan untuk mengetahui kualitas kerja yang 

dimilikinya. Berikut ini komponen kompetensi dalam instrumen yang digunakan 

untuk menilai kinerja guru di lingkungan Kemendikbud yaitu : 14 

a. Kepribadian dan sosial yang meliputi ketaatan dalam menjelaskan agama, 

tanggungjawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan 

kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan 

berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama. 

b. Persiapan pembelajaran yang meliputi kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilhan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan 

 
12 Muhaimin, Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan (Jakarta: 

kencana Prenada Media Group, 2009), h. 411. 

13 Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Penilaian Kinerja Guru (Jakarta, 2008), h. 

21. 

14 Hajriana Zainal, “Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah dan Kompetensi guru terhadap 

Motivasi kerja dalam meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Malang”, 

Tesis  (Malang: Program Magister Manajemen Pendidika Islam Pascasarjana UIN maulana malik 

ibrahim, 2018) h. 44. 
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sumber/media pembelajaran, kejelasan skenario pembelajaran, kerincian 

skenario pembelajran, kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajran, dan 

kelengkapan instrument. 

c. Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pra pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran (penguasaan materi pelajaran, strategi pembelajaran, 

pemanfaatan sumber belajar, keterlibatan siswa, penilaian proses dan hasil 

belajar, penggunaan bahan), dan penutup yakni, refleksi dan remedial teaching. 

Penilaian kualitas kinerja tentunya mempunyai tujuan yang ingin capai, 

tujuan tersebut menjadi landasan bagi instansi dalam menjalankan tugas dalam 

setiap lembaganya biasanya setiap instansi menetapkan tujuan tertentu untuk 

dicapai setelah penilian kinerja, diantaranya tujuan dilakukannya  pengukuran 

kinerja tersebut adalah: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organiasasi. 

b. Menyediakan saran dan pembelajaran pegawai. 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian Reward. 

e. Memotivasi pegawai. 

f. Menciptakan akuntabilitas publik.15 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja 

dari seorang guru dapat diukur melalui kemampuannya dalam membuat rencana 

pengajaran, melaksanakan pengajaran, melakukan interaksi siswa dan menilai 

pengajaran. Dalam pengukuran dan menilai Kinerja Guru ada beberapa hal yang 

 

15 Mustika Sulisto Ningsih, “Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Guru di MA Al-

Hikmah Wayhalim Kedaton Bandar Lampung” Skripsi (Lampung: Fakultas tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden intan, 2017) h. 28-29. 
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juga menjadi indikator. Menurut Hasibuan dalam Skripsi Rahmat Gusnadi, 

indikator dalam mengukur kinerja guru yaitu:16 

a. Kualitas kerja, indikatornya yaitu membuat perencanaan program mengajar 

dengan cepat, menguasai bahan pelajaran dan menilai kemajua belajar mengajar. 

b. Kecepatan/ketetapan kerja, indikatornya yaitu menyelesaikan pengajaran sesuai 

dengan kalander akademik. 

c. Inisiatif dalam kerja. Indikatornya yaitu menggunakan media dalam 

pembelajaran dan menggunakan metode yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Dalam kondisi kerja saat ini, seseorang akan termotivasi bekerja jika 

terdapat kejelasan dalam hal outcame yang akan diterima jika seseorang 

memutuskan pilihan pekerjaan dan organisasi yang dipilih. Motivasi dan kepuasan 

individu akan sangat bergantung pada apa yang diharapkan organisasi terhadap 

individu, apa yang diharapkan individu terhadap organisasi yang akan berdampak 

pada kinerja individu tersebut.17 Banyak faktor yang memengaruhi terbangunnya 

suatu kinerja profesional, termasuk kinerja guru yang di dalamnya berkaitan dengan 

faktor-faktor yang memengaruhinya, internal maupun eksternal.  

Faktor internal yang memengaruhi misalnya sistem kepercayaan menjadi 

pandangan seorang guru. Faktor ini sangat besar pengaruhnya yang ditimbulkan 

dan bahkan yang paling berpotensi bagi pembentukan etos kerjanya. Meskipun 

dalam realitasnya etos kerja seseorang tidak semata-mata tergantung pada nilai-

nilai agama atau sistem kepercayaan dan pandangan teologis yang dianutnya, tetapi 

 

16 Rahmat Gusnadi, “Pengaruh Respon Guru Pada Revolusi Industri 4.0 terhadap Kinerja 

Guru di SMP Negeri 1 Soppeng Riaja, Kelurahan Kiru-Kiru, Kabupaten Barru”, Skripsi (Makassar: 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2021), h.11. 

17 Lina Anatan, “Telaah kritis expectancy theory victor harold vroom”, Jurnal Manajemen, 

(Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Vol. 9, No. 2, 2010) h. 24. 
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pengaruh pendidikan, informasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab bagi 

pembentukan suatu kinerja. Selanjutnya faktor eksternal kinerja guru, menurut M. 

Arifin dalam mengidentifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya adalah : 

a. Volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang.  

b. Suasana kerja yang menggairahkan atau iklim yang ditunjang dengan 

komunikasi demokrasi yang serasi dan manusiawi antara sifat pimpinan dan 

bawahan. 

c. Sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pimpinan terwujud dalam 

kenyataan. 

d. Penghargaan terhadap need achievment (hasrat dan kebutuhan untuk maju) atau 

penghargaan terhadap yang berprestasi. 

e. Sarana yang menunjang bagi kesejahtraan mental dan fisik, seperti tempat 

olahraga, masjid, rekreasi, dan hiburan, 18 

Dalam pendapat lain dikemukakan oleh Buchari Zainun bahwa ada tiga 

faktor yang dapat memengaruhi kinerja pegawai, yaitu: (1) ciri seseorang; (2) 

lingkungan luar; (3) sikap terhadap profesi pegawai. Lingkungan luar meliputi 

budaya, politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Sikap terhadap profesi pegawai 

meliputi kebijakan manajemen, guru kepemimpinan, dan syarat kerja. Adapun ciri 

seseorang meliputi kemampuan dan kepribadiannya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai harus dikelola, terutama untuk 

mencapai produktivitas dan efektivaitas dalam rangka merancang bangun 

kesuksesan, baik secara individu maupun organisasi. Dengan demikian, manajemen 

kinerja merupakan suatu pendekatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target 

atau sasaran yang akan dicapai melalui kerja. Tim yang memiliki kerja baik, maka 

anggotanya akan menetapkan standar kualitas target, mencapai target, memahami 

 

18 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, strategi, dan 

implemntasi  (Kencana: Prenadamedia Group, 2016) h. 73. 
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perbedaan, saling menghormati, berimbang dalam peran, beriorentasi pada tujuan, 

mengevaluasi kinerja dan bekerja sama.19 Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui 

bahwa sangat penting dalam memperhatikan semua faktor yang mungkin saja akan 

mempengaruhi kinerja guru, dengan mengetahui adanya hal yang menjadi faktor-

faktor penentu terhadap kinerja tersebut, maka seroang guru akan berupaya agar 

mampu mengatasi serta mecari solusi agar dapat mengatasi setiap persoalan dan 

meningkatkan kinerjanya. 

B. Tinjauan tentang Kompetensi Sosial Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kompetensi Sosial 

Kompetensi merupakan gambaran tentang hakikat kulitatif dari perilaku 

kependidikan maupun tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Dengan 

demikian, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi 

adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu 

yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi menunjuk kepada performa dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan 

tugasnya.20 kompetensi yang dimiliki masing-masing individu berbeda-beda 

tergantung dari pengalaman dan keterbatan ilmu yang dimiliki oleh setiap individu. 

Ada beberapa macam kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu, diantaranya 

adalah kompetensi sosial. 

Kompetensi sosial atau Interpersonal Skills, yaitu kemampuan membangun 

relasi dengan orang lain, secara efektif berupa kecakapan komunikasi, kecakapan 

memberikan motivasi, kecakapan bekerja sama, kecakapan pemimpin, mempunyai 

 

 19 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, strategi, dan 

implemntasi  (Kencana: Prenadamedia Group, 2016) h. 74.  

20 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013) h. 62. 
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kharismatik, keterampilan melakukan mediasi.21 Kompetensi sosial kepala sekolah 

adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala 

sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang 

memungkinkannya menjadi komponen atau berkemampuan dalam mengambil 

keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan peningkatan potensi sumberdaya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.22  

Kompetensi sosial erat kaitannya dengan adanya hubungan dengan 

masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan 

suatu sarana yang sangat berpern dalam membina dan mengembangkan 

pertumbuhan pribadi didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial 

merupakan bagian integral dan sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. 

Sekolah dari masyarakat memiliki hubungan yang sama erat dalam mencapai tujuan 

sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. 

Istilah kompetensi memiliki banyak makna, kompetensi sebagai descriptive 

of qualitiatif teacher behavior appears to be entirely meaningful. Kompetensi 

merupakan gambaran hakikat kaulitatif dari perilaku kependidikan maupun tenaga 

kependidikan yang tampak sangat berarti. Dengan demikian, kompetensi 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi merupakan 

perpaduan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang di refleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.  

Berdasarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar kepala 

Sekolah/Madrasah. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi, kompetensi 

 

21 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006) h. 322. 

22 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran (Bandung: 

Alfabeta, 2009) h. 28. 
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kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi 

supervisi, dan kompetensi sosial.23 Kompetensi sosial merupakan kemampuan 

dalam melaksanakan pekerjaannya baik secara individu atau mandiri maupun 

bersama orang lain. Kompetensi sosial ini mencakup pemahaman tentang motivasi 

dan penerapan yang efektif.24  

Kompetensi sosial adalah kemampuan mengetahui dan melaksanakan 

perilaku manusia dan proses interpersonal; mampu memahami perasaan orang lain, 

sikap-sikap dan motif-motif yang baik, tersurat maupun yang tersirat dari orang lain 

berupa empati dan kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan jelas dan 

efektif.25 Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

bahwa Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan perserta didik, sesame guru, 

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.26   

Kompetensi sosial juga kerap kali disandinigkan bahkan disamakan dengan 

kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

menggunakan emosi secara efektif dalam mengelola diri sendiri dan mempengaruhi 

hubungan dengan orang lain secara positif. Dalam pandangan beberapa tokoh, 

diantaranya adalah Salovey dan Mayer mengemukakan bahwa kecerdasar Emosi 

adalah kemampuan untuk merasakan emosi, menerima dan membangun emosi 

dengan baik, memahami emosi dan pengetahuan emosi sehingga dapat 

meningkatkan perkembangan emosi dan intelektual. Selain itu Salovey juga 

memberikan pandangan dasar mengenai Kecerdasan Emosi dalam lima wilayah 

 

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

Sekolah, h.60. 

 24 Ikal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah (Palembang: Erlangga, 2013) h. 35 

25 Husain Usaman, Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan (Yogyakarta: UNY Press, 2012) 

h. 60. 

26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen. 
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utama yaitu, kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan 

dengan orang lain.27 Hal yang senada diutarakan oleh salah satu ahli dalam 

kecerdasan emosi yakni Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi pada 

dasarnya terdiri dari kemampuan mengontrol diri, memacu, tetap tekun, serta dapat 

memotivasi diri sendiri. Kecakapan tersebut mencakup pengelolaan bentuk emosi 

baik yang positif maupun negative.28  

Suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh Boyatzis pada tahun 1999 

dalam Martin memberikan hasil bahwa kecerdasan emosi memeiliki pengaruh 

positif terhadap hasil kerja dan kinerja seseorang, kecerdasan emosi dikaitkan 

dengan sistem manajemen sumber daya manusia, misalnya untuk pelatihan, dalam 

hal ini kecerdasan emosi dapat dijadikan dasar untuk memberikan pelatihan secara 

khusus. Pelatihan tersebut akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Goleman, 

menjelaskan bahwa ada lima hal yang menjadi kecakapan dasar pada kecedasan 

smosi, yaitu:29 

a. Self awarencess 

Merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan dalam 

dirinya dan efeknya serta menggunakannya untuk membuat keputusan bagi diri 

sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis, atau kemampuan diri dan mempunyai 

kepercayaan diri yang kuat lalu mengaitkannya dengan sumber penyebabnya. Hal 

ini menyebabkan meningkatkan percaya diri seseorang terhadap dirinya. 

 

 

27 Salovey, P & Mayer, J D. 1999. Emotional Inteligence. (Jakarta: PT. Gramedia) h. 11 

28 Goleman, Kecerdasan Emosional: Mengapa Emotional Intelligence lebih tinggi dari 

pada IQ, Alih Bahasa: T Hermay, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 13. 

29 Goleman, Emotional Intelligence untuk mencapai puncak Prestasi (Jakarta: Alih Bahasa: 

alex Tri K. W, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 17 
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b. Self management 

Yaitu merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, 

mengekspresikan serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata 

hati, untuk digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari. 

c. Motivation  

Motivasi adalah kemampuan menggunakan asrat untuk berinteraksi dalam 

membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik 

serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi.  

d. Empati (Sosial awwarences) 

Empati merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan menimbulkan hubungan saling 

percatya serta mampu menyeleraskan diri dengan berbagai tipe individu. 

e. Relationship management 

Merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan menciptakan serta mempertahankan hubungan dengan orang 

lain, bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan 

dan bekerjasama dalam tim. 

2. Komponen Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan perannya pada lembaga 

pendidikan dituntut agar mampu memahami lingkungan kerjanya. Dalam konteks 

pendidikan di sekolah, kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial dalam 

menjalankan tugasnya. Komponen-komponen pada kompetensi sosial kepala 

sekolah sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pendidikan Nasional Republik 
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Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

bahwa kepala sekolah:30 

a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah 

Kepala sekolah terampil dalam bekerja sama dengn pihak lain berdasarkan 

prinsip saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah, seperti 

bekerjasama dengan atasan, guru, dan staff, siswa, sekolah lain serta instansi lain. 

Kepala sekolah harus memiliki keterampilan dalam hubungan manusiawi yaitu 

keterampilan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan menjalin 

komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. 

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya 

dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain 

atau masyarakat. Artinya kepala sekolah mampu berperan aktif dalam kegiatan 

informal, lembaga kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, olahraga, dan lain 

sebagainya. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang 

agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini 

termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab 

sosial. Kepala sekolah berperan sebagai problem finder di lingkungan sekolahan, 

kreatif dan mampu menawarkan solusi, melibatkan tokoh agama, masyarakat dan 

pemerintah, bersikap obyektif/tidak memihak dalam menyelesaikan konflik 

 

30 N Nurhikmawati, “Analisis Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Peran Serta Masyarakat Di SMK Muhammadiyah 3 Makassar” (2019), http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/id/eprint/16277%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/16277/1/Nurhikmawati.pdf. 
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internal, mampu bersikap simpatik/tenggang rasa terhadap orang lain dan mampu 

bersikap empati kepada orang lain.   

3. Urgensi Kompetensi pada Kepemimpinan 

 Keunggulan dan mutu sebuah sekolah dipengaruhi oleh berbagai variabel, 

variabel manajerial kepala sekolah memiliki posisi yang sangat penting. Kualitas 

dari kepemimpinan kepala sekolah akan sangat memengaruhi efektivitas sekolah, 

dengan pengelolaan manajemen yang tepat sekolah akan mampu menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif, yaitu lingkungan belajar yang memotivasi para 

anggota yang ada di sekolah untuk meningkatkan potensi, kreatifitas dan inovasi.31 

Kompetensi kepala sekolah dapat dilihat dari tiga aspek. Ketiga asepek tersebut 

menjadi dasar dalam menilai serta menganalisis kompetensi yang dimiliki oleh 

kepala sekolah. ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:32 1) Kemampuan, 

pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang 

menjadi ciri khas dari karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas, 2) Ciri 

khas dari karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu 

tampil nyata (manifest) dalam tindakan, tingkah laku dan untuk kerjanya, dan 3) 

Hasil kerja yang memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Pada tingkatan 

lembaga pendidikan di sekolah, kepala sekolah sering dianggap identik bahkan 

telah dikatakan bahwasanya wajah sekolah ada pada kepala sekolah. peran 

kepemimpinan kepala sekolah disini bukan hanya sebagai seorang akumulator 

tetapi juga sebagai konseptor manajerial yang bertanggung jawab pada kontribusi 

masing-masing demi efektivitas dan efisiensi kelangsungan pendidikan. 

 

31 Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2017) h.35. 

32 Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2017) h.36. 
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Penilaian kompetensi sosial kepala sekolah tidak lepas dari urgrnsi 

kompetensi sosial kepala sekolah tersebut. Karna untuk mengukur apakah 

kompetensi sosial dimiliki kepala sekolah atau tidak, tentunya perlu landasan untuk 

menjadi acuan. Indikator kompetensi sosial kepala sekolah sebagaimana tertuang 

dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dalam jurnal Devi Rahmadani, 

meliputi: 1) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah; 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dam 3) Memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang atau kelompok lain.33 Indikator-indikator tersebut menjadi 

acuan dalam mengukur kompetensi sosial dari seorang kepala sekolah. 

C. Tinjauan tentang Akreditasi Sekolah 

1. Defenisi Akreditasi Sekolah 

Akreditasi berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara 

komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya 

diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang 

diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.34 Sedangkan, 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa 

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan 

nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan 

penjaminan mutu pendidikan. Satuan Pendidikan formal yang dimaksud meliputi 

 

33 Devi Rahmadani, “Persepsi Guru Terhadap Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Menengah Kejuruan (Smk) Negeri Di Kota Pariaman,” Jurnal Administrasi Pendidikan 3, no. 

Bahana Manajemen Pendidikan (2015): 954,  

34 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (22) 
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Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar Biasa (MLB), Satuan 

Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat.35 

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditai 

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk 

pengakuan peningkatan kelayakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh 

gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, 

pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan serta untuk menentukan tingkat 

kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. sekolah yang 

diakreditasi meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, dan SMK, baik yang 

diselenggerakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. 36 

Dalam proses penetapan akreditasi, terdapat beberapa mekanisme yang 

merupakan acuan berdasarkan mekanisme pengakreditasi Sekolah/Madrasah. 

Acuan tersebut dibentuk oleh lembaga tertentu yang bernama Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang 

akan diakreditasi disetiap provinsi berdasarkan data base BAN-S/M. BAN-S/M 

melakukan validasi terhadap data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada 

tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah yang 

akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi. 

 

35 Abdul dkk Malik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020, Madrasah, Admin Ayo, 

2020, https://www.ayomadrasah.id/2020/06/pedoman-akreditasi-sekolah-madrasah-2020.html. 

36 Asopwan, “Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah.” 



47 

 

   

 

Dalam pelaksanaan proses akreditasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, 

yaitu:37 

a. Diawali dengan pembentukan tim akreditasi yang terdiri atas kepala 

sekolah/madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah/madrasah. 

Kepala sekolah/madrasah melakukan sosialisasi kegiatan akreditasi kepada 

warga sekolah/madrasah. Tim akreditasi akan disusun dengan sangat cermat 

berdasarkan kemampuan guru dan staff, setelah itu tim akreditasi akan 

mengunduh dan mempelajari dokumen perangkat akreditasi,  

b. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen 

masing-masing standar. Berdasarkan dokumen yang ada serta sesuai dengan 

yang ditargetkan pada saat visitasi, tim akreditasi mengisi data isian akreditasi 

secara manual. Setelah melakukan pengecekan secara teliti, tim akreditasi 

mengisi data isian akreditasi (DIA) secara online pada Sispena-S/M. Pengisian 

DIA harus dilakukan secara cermat karena setelah disubmit data tidak bisa 

diubah lagi. 

c. Tim akreditasi selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan visitasi dimulai dari 

penyusunan bahan tayang profil sekolah yang akan disampaikan oleh kepala 

Sekolah atau Madrasah. Dokumen bukti fisik diatur rapi masing-masing 

standar, diurutkan berdasarkan nomor instrument secara sistematis dan mudah 

disajikan. Sistem chek-list yang umumnya secara periodic di ruang guru bisa 

mengurangi kemungkinan friksi internet. Matriks data bukti fisik yang sudah 

masuk pada panitia dapat juga ditayangkan pada saat briefing atau rapat dinas. 

d. Simulasi penilaian akreditasi baik dilakukan oleh sekolah setidaknya dua kali. 

Pelaksanaan simulasi sebaiknya tidak terlalu dekat waktuunya atau 

berdempetan dengan pelaksanaan akreditasi agar tim dan semua warga sekolah 

 

37 Asopwan, “Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah.” 

Indonesian Journal of Education Management and Administration Review 2, no. 2 (2018): h. 266. 
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memeliki waktu memperbaiki dan melengkapi. Simulasi akreditasi akan efektif 

jika dilakukan bersama pengawas Pembina terutama pengawas yang memiliki 

sertifikat assessor akreditasi dan sesuai jenjangnya. Temuan pada pelaksanaan 

simulasi selanjutnya ditindak lanjuti untuk disempurnakan. 

e. Ciptakan kebersamaan, semangat, kerja keras, ikhlas dalam menghadapi 

persiapan akreditasi. 

2. Komponen-komponen dalam instrument akreditasi sekolah 

Kelayakan suatu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, 

karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penentuan akreditasi sebagai wujud dari pengakuan kualitas sekolah, tentunya tidak 

didapatkan begitu saja, ada beberapa proses yang harus dilalui serta beberapa 

komponen yang harus dipenuhi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ada 

beberapa komponen yang merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh sekolah, 

yakni sebagai berikut:38 

a. Standar isi 

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 

peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, 

b. Standar proses 

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. 

 

38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 
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c. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan merupakan suatu standar kualifikasi 

kemampuan lulusan atau alumni yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

e. Standar Sarana dan Prasarana 

Standar sarana prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga tempat 

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat 

berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

f. Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

g. Standar pembiayaan 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya 

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 

h. Standar penilaian 

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

peserta didik.  
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Selain itu, dalam pendapat lain mengemukakan bahwa ada beberapa 

komponen berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 dalam 

pengembangannya menitik beratkan pada 4 (Empat) hal yang menjadi indikator 

utama dalam peningkatan akreditasi lembaga pendidikan tingkat SD/MI, SMP/Mts, 

SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB yaitu, Mutu lulusan; Proses Pembelajaran; Mutu 

Guru; dan Manajemen Sekolah/Madrasah.39  

3. Penskoran Akreditasi 

Penskoran hasil akreditasi menggunakan aplikasi penskoran dan 

pemeringkatan hasil akreditasi. Sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi, apabila 

nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71. Dalam penerapan sistem penskoran 

akreditasi lembaga pendidikan khususnya sekolah, sistem skoring dari dua aspek 

penilaian akreditasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:40 

a. Nilai ke-4 (empat) komponen akreditasi utama terdiri atas 1) mutu lulusan, 

proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen sekolah/madrasah, dihitung 

dengan bobot 85% 

b. Nilai asesmen kecukupan dihitung dengan bobot 15% 

c. Nilai akhir untuk menentukan peringkat akreditasi satuan pendidikan dihitung 

dengan penjumlahan nilai komponen akreditasi utama (85%) dan nilai 

komponen akreditasi pendukung (15%), seperti ditunjukkan pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 2. 1 Pembobotan Komponen Akreditasi IASP 2020 

NO. Komponrn Akreditasi 
Simbol 

Komponen 

Akreditasi 

Bobot 

Tahap Bobot 

A Tahap 1 (Asesmen Kecukupan) P 0.15  

B Tahap 2 (Visitasi Kinerja) U 0.85  

 1. Mutu lulusan  U1  0.30 

 

39 Abdul Malik, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK (Jakarta: 

BAN-S/M), h.5.  

40 Malik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020. h, 82 
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2. Proses Pembelajaran U3 0.25 

3. Guru U3 0.15 

4. Manajemen Sekolah U4 0.15 
Sumber: Pedoman Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 2020 

Keterangan: P = Komponen Asesmen Kecukupan 

  U = Komponen Kinerja 

Nilai akhir penilaian akreditasi satuan pendidikan dihitung dengan rumusu: 

NA= 0.15+ (0.30U1+0.25U2+0,15U3+0.15U4) 

Peringkatan akreditasi tentunya memiliki kriteria yang menjadi landasan 

atau acuan dalam mengambil keputusan untuk menindak lanjuti penskoran 

beberapa perangkat yang mengenai peningkatan akreditasi. Pada 

pengaplikasiannya ada beberapa peringkat akreditasi dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut:41 

a. Peringkat Akreditasi A (Unggul), Jika sekolah/madrasah memperoleh nilai 

akhir (NA) sebesar 91 sampai dengan 100. 

b. Peringkat akreditasi B (Baik), jika sekolah/madrasah memperoleh nilai akhir 

akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan lebih kecil dai 91 

c. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik), jika sekolah/madrasah memperoleh nilai 

akhir akreditasi (NA) sebesar 71 sampao dengan lebih kecil dari 81 

Berdasarkan atas kriteria peringkat Akreditasi tersebut, maka lemba Badan 

Akreditasi Nasioanal Sekolah/Madrasah akan memberikan penilaian berdasarkan 

hasil yang diperoleh di lapangan. Hasil tersebut yang akan menggambarkan tentang 

kualitas dari sekolah tersebut, dan akan mempengaruhi performa hasil dari lembaga 

pendidikan tersebut 

4. Manfaat Hasil Akreditasi 

Adanya pengakuan terhadap Lembaga pendidikan atau instansi tentunya 

memiliki beberapa keunggulan, hal tersebut akan memicu pada kualitas semangat 

 

41 Malik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020. h. 83. 
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kerja dan juga eksistensi dari suatu lembaga atau instansi yang memperoleh 

pengakuan akreditasi. Beberapa manfaat akreditasi menurut Pedoman Akreditasi 

Sekolah/Madrasah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:42 

a. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah. 

b. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga 

sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi, dan program sekolah/madrasah. 

c. Memotivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan 

secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, nasional bahkan regional dan internasional, dan 

d. Informasi dan rekomendasi pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga 

pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu 

sekolah. 

Sementara itu melalui sistem akreditasi, pemerintah dan pemerintah daerah 

dapat menjadikan hasil dari akreditasi tersebut sebagai bahan dalam pertimbangan 

pada saat menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi 

tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan 

dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu 

sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Sedangkan bagi guru, hasil 

akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras 

dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan 

meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang 

unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh 

pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka 

mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu. Serta Bagi masyarakat 

 

42 Malik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020. h. 4. 
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dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi 

informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh 

sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan 

khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait 

pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.43 

D. Kerangka Pikir 

Umah Sekaran dalam Sugiono mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalash yang penting. Kerangka piker 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan 

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independent 

dan dependen.44 Pada pendapat lain mengemukakan bahwa kerangka pikir 

merupakan hubungan logis antara konsep dan variabel penelitian yang berguna 

untuk membantu dalam merusmuskan hipotesis. Kerangka pikir dapat memberikan 

gambaran hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.45 

1. Pengaruh Kinerja Guru Pada Peningkatan Akreditasi.  

 Kinerja Guru memiliki pengaruh terhadap peningkatan akreditasi. Guru 

merupakan pelopor utama dalam proses pendidikan disekolah utamanya pada saat 

pembelajaran dengan peserta didik, dengan proses pembelajaran yang optimal 

selama proses pendidikan disekolah maka akan menghasilkan mutu lulusan yang 

baik pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Didin Asopwan 

yang berjudul Studi tentang Akreditasi dalam peningkatan produktivitas Sekolah 

 

43 Abdul Malik dkk, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2021 (Jakarta: BAN S/M, 

2021) h.9 

44 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 91. 

45 Rosdiana, “Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasai terhadap kinerja pegawai 

di yayasan yatim mandiri makassar.” Tesis, (Makassar: Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 

2021), h.  60. 
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Menengah Kejuruan Lembaga Pendidikan Swasta 1 Ciamis. Pada penelitian 

tersebut berdasarkan hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa terjadinya 

peningkatan akreditasi sekolah sebagai bentuk dari meningkatnya produktivitas 

sekolah. Faktor menunjang peningkatan akreditasinya juga dapat dilihat dari sarana 

prasarana yang memadai, kinerja guru yang terus meningkat, kepercayaan 

masyarakat dan pemerintah yang semakin tinggi, menuju manajemen mutu yang 

efisien dan efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Guru turut 

memberikan pengaruh dalam peningkatan Akreditasi. Tugas guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran serta memberikan bimbingan dan mengevaluasi 

proses belajara sehingga menciptakan kualitas peserta didik yang baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Abdullah Munir yakni kinerja guru diartikan sebagai 

hasil kerja berdasarkan penilaian tugas dan fungsi jabatan sebagai pendidik, 

manajer lembaga pendidikan, administrator, supervisor, innovator, dan motivator.46 

2. Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan 

Akreditasi. 

Kompetensi sosial kepala sekolah berpengaruh terhadap peningkatan 

akreditasi sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam berinteraksi dengan tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua siswa/wali ataupun 

masyarakat di luar lingkungan sekolah akan mempengaruhi hubungan emosional 

yang baik, sehingga kepala sekolah akan lebih mudah dalam mengontrol, 

mengarahkan serta mengawasi kinerja para bawahannya agar tujuan pendidikan di 

sekolah tersebut dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rosymala berjudul Hubungan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

dan Kompetensi Profesional Guru dengan Prestasi Belajar Siswa, hasil penelitian 

ini mengemukakan bahwa terhadap hubungan antara kompetensi sosial dan 

 

46 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

h. 31-32. 
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kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar siswa dengan uji analisis 

yang diperoleh dari kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Senada 

dengan hal tersebut penelitian dari Saptu Irawan dkk yang berjudul Hubungan 

Akreditasi Sekolah dan Supervisi oleh Kepala Sekolah dengan Kualitas Sekolah. 

Pada penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kepala sekolah dan guru merupakan 

faktor terpenting dalam sistem pendidikan, kepala sekolah selaku manajer senior 

dalam suatu sekolah yang berhak memimpin dan mengarahkan, dan guru 

merupakan pihak yang bertugas Menyusun kurikulum dan mengembangkan 

kurikulum. Ketika kepala sekolah dapat menjalin komunikasi yang baik dalam 

rangka melakukan pengawasan dan mengontrol kompetensi guru dan prestasi 

belajar siswa agar lebih baik, maka akan memberikan dampak pada mutu lulusan 

dan mutu guru. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki peran dalam 

mengelolah manajemen sekolah dengan baik, serta mampu mengarahkan seluruh 

stackholder agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Sesuai 

dengan instrument akreditasi satuan pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK 

mengemukakan bahwa indikator peningkatan akreditasi sekolah adalah Mutu 

Lulusan, Mutu Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen 

Sekolah/Madrasah.47 

3. Pengaruh kinerja guru dan kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan akreditasi 

Akreditasi merupakan penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan 

berdasarkan kriteria tertantu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. 

Akreditasi sekolah juga menjadi gambaran dari kualitas sebuah lembaga 

pendidikan. Dalam proses peningkatan akreditasi diperlukan Kerjasama setiap 

pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, 

 

47 Abdul Malik, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK, 

(Jakarta: BAN-S/M, 2020), h.5. 
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diantaranya adalah kepala sekolah sebagai manajer senior yang mengelola proses 

pendidikan disekolah, serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, 

orang tua/wali dan masyarakat lain. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Restina dan Nur Ali yang berjudul Peningkatan Skor 

Akreditasi Madrasah Melalui Lembaga Penjamin Mutu. Pada penelitian ini 

mengemukakan bahwa peningkatan akreditasi lembaga pendidikan termasuk di 

dalamnya sekolah dan madrasah untuk menjadi unggul secara akademik dan non-

akademik diperlukan keterlibatan dan komitmen semua komponen dan unsur 

kependidikan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya serta wewenang yang 

dimilikinya. Sehubungan dengan itu, menurut peraturan pemerintah nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan 

bahwa ada beberapa komponen yang merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh 

sekolah, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.48 Pada kriteria tersebut 

disebutkan bahwa standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari 

kriteria pendidikan, kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. 

Kualitas dari pendidik dalam hal ini guru, memiliki peran tersendiri dalam 

memberikan pengaruh peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut, serta 

kepala sekolah sebagai perancang, pelaksana serta pengawasan kegiatan pendidikan 

agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan. Berdasarkan teori 

yang mendaaari hal tersbut, dapat diperoleh gambaran awal bahwa Kinerja Guru 

dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah merupakan unsur yang sangat penting 

 

48 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

h. 31-32. 

48 Abdul Malik, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK, 

(Jakarta: BAN-S/M, 2020), h.5. 
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(Urgent) dalam upaya meningkatkan Akreditasi Sekolah. Sehingga peneliti 

menduga bahwa terdapat pengaruh antara kinerja guru dan kompetensi sosial 

kepala sekolah terhadap peningkatan akreditasi sekolah di SMK Negeri 1 Barru. 

Skema kerangka pikir dalam Penelitian digambarkan dalam bagan berikut ini: 

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Kinerja Guru (X1) 

1. Kualitas Kerja 
2. Kecepatan/ketetapan kerja 

3. Inisiatif dalam kerja 

 

 Kompetensi Sosial (X2) 

1. Bekerjasama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/madrasah 
2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan 

3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang 

lain/kelompok 

 

Akreditasi Sekolah (Y) 

1. Mutu Lulusan 

2. Proses Pembelajaran 

3. Mutu Guru 

4. Manajemen Sekolah/Madrasah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian expost facto. 

Penelitian dengan rancangan expost facto sering disebut dengan after the fact. 

Artinya, penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi.1 Dalam 

pengertian yang lain, Furchan menguraikan bahwa penelitian expost facto adalah 

penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas 

terjadi karena perkembangan suatu kejadian secara alami.  

Agar memperoleh kemudahan dan kejelasan informasi dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat 

positivis, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, 

dengan tujuan untuk menguju hipotesis yang telah ditetapkan.2 Jadi penulis dengan 

mudah memperoleh informasi dalam melakukan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian yaitu di SMK Negeri 1 Barru yang beralamat di Jl. 

Melati No 57, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh beberapa faktor, 

yaitu letak geografis lokasi penelitian dapat diakses dengan mudah serta dekat 

 

1 Sulaiman Saat dan Siti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Bandung: SiBuku, 2018), h. 143. 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Cet. 25, Bandung Alfabeta, 2017) h. 14  
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dengan tempat tinggal peneliti, serta latar belakang penulis yang merupakan alumni 

sehingga memiliki dasar pengetahuan mengenai lokasi penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian dengan menghubungkan gejala dan fenomena yang akan diteliti.  

1. Pendekatan metodologi 

Pendekatan penelitian dilihat dari perspektif metodologi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik, yaitu pendekatan yang 

memandang realitas sebagai suatu hal yang dapat diklasifikasikan, cenderung 

bersifat konsisten, konkrit, terukur, teramati, dan hubungan gejala sebab akibat.3 

Penggunaan pengukuran yang disetai analisis secara statistik memaksudkan bahwa 

dilihat dari sudut pandang metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan 

positivistik dengan pendekatan kuantitatif. 

2. Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang di dalami, 

disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga mungkin digunakan 

pendekatan normatif, yuridis, psikologis, pedagogis dan edukatif, sosiologis, 

historis, antropologis, filosofis, humanistis, naturalis dan sebagainya.4 Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan dua pendekatan keilmuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

 

3 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 45, 

4 Abdullah K. Tahapan dan Langkah-Langka Penelitian (Cet. 1; Watangpone: Lukman al-

Hakim Press, 2013), h. 27. 
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hidupnya itu.5 Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti 

akan banyak berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, alumni, dan masyarakat 

yang ada disekitar sekolah. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk meneliti 

fenomena sosial terkait peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

b. Pendekatan Psikologis 

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang 

melalui gejala perilaku yang dapat diamati.6 pendekatan psikologi merupakan 

pendekatan yang selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia. 

pendekatan psikologi ini digunakan untuk mempelajari gejala yang ditimbulkan 

oleh kepala sekolah melalui perilaku yang mencerminkan interaksi sosial dan 

kinerja guru dalam peningkatan akreditasi. 

c. Pendekatan Manajemen Pendidikan 

Manajemen Pendidikan merupakan pengelolaan terhadap semua kebutuhan 

intitusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen 

Pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan dalam pendidikan.7 Pendekatan Manajemen merupakan pendekatan 

yang dilakukan dengan memperhatikan aspek manajemen. Pendekatan tersebut 

digunakan peneliti agar mudah mengaplikasikan fungsi manajemen dalam proses 

penelitian di lapangan serta pengeloaan data untuk menentukan hasil penelitian.  

 

 

 

 

5 Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 38. 

6 Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 50.  

7 Andi Rasyid Pananrangi, Manajemen Pendidikan (Cet. 1: Makassar: Celebes Media 

Perkasa, 2017), h.9. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki 

karakteristik atau ciri-cirinya.8 Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian 

yang ada pada penelitian ini, populasi tersebut menjadi bagian terpenting dalam 

menjawab kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini objek yang menjadi populasi 

yaitu Kepala Sekolah. Guru. 

Tabel 3. 1 Tabel Populasi 

Narasumber Populasi 

Kepala Sekolah 1 

Guru 78 

• Laki-Laki 26 

• Perempuan 52 

Jumlah 79 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.9 Bila 

populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). 

Menurut Arikunto, bila subjek dari pupulasi kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua, tetapi jika subyeknya lebih dari jumlah tersebut, maka dapat diambil 

sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.10 Mengingat jumlah populasi tenaga 

 

8  Suliman Saat dan Siti Mania, Pengantar Metode Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, (Bandung: SIBUKU, 2018), h. 56. 

9  Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif dan Aplikasi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 119. 

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), h.112 
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pendidik dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 79 orang yang terdiri dari 1 

orang kepala sekolah dan 78 guru, maka peneliti mengambil sampel keseluruhan 

dari semua populasi yang ada di SMK Negeri 1 Barru. Dengan pengambilan 

keseluruhan populasi menjadi sampel, maka teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adala teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.11 Jenis pengambilan sampel 

tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan penelitian dan memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan hasil yang baik 

terhadap subjek yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa Teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.12 Dalam penelitian ini, 

angket yang digunakan adalah angket tertutup, penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner dilakuakn secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian untuk 

mengumpulkan pendapat responden mengenai kompetensi sosial kepala sekolah 

 

11 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Si Buku, 

2018) h. 85-86. 

12 Sugiono, Metode Peneilitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017) h. 199 
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dan kinerja guru terhadap peningkatan akreditasi sekolah di SMK Negeri 1 Barru 

melalui lembaran kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sudah siap, sudah 

berlalu atau data sekunder. Penelitian tinggal mengambil atau menyalin data yang 

sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Teknik dokumentasi 

merupakan teknik pengambilan data dengan mempelajari data-data yang telah 

didokumetasikan. Penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.13 Dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, peneliti akan 

lebih mudah untuk memperoleh informasi langsung yang ada dilapangan, Maka 

dari itu dengan adanya dokumen, peneliti dengan mudah mendapatkan data yang 

diperlukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya, dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.14 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian juga diuji 

dengan dua teknik, yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. 

1. Lembar angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket tertutup, 

yaitu angket yang telah memuat alternatif jawaban agar mempermudah para 

responden dalam menjawab pertanyaan. Angket yang disajikan dalam bentuk 

 

13  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006) h. 147. 

14  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian Edisi Baru (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

h. 134. 
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sedemikan rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang 

sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau 

tanda check (✓).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner (angket) 

yang disusun dalam bentuk model skala likert dengan empat skala. Dalam skala 

likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (variabel penelitian).15 Penyusunan 

instrumen memiliki langkah-langkah yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti. 

b. Memberikan definisi operasional dari variabel-variabel yang telah ditetapkan. 

c. Menentukan indikator yang ingin diteliti 

d. Menjabarkan indikator yang menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan. 

e. Dalam penelitian kuantitatif, angket merupakan kunci instrument dalam 

mengumpulkan data yang ada dilapangan yang berkaitan dengan kinerja guru, 

kompetensi sosial dan juga peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. 

Berdasarkan alternatif tersebut, penulis dapat mengambil acuan untuk dapat 

memberi nilai terhadap pertanyaan angket lalu kemudian menghitung skor masing-

masing hasil pertanyaan yang tedapat dalam kuesioner. Sehingga dari data skor 

yang diperoleh tersebut yang akan digunakan dalam menganalisis data untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini teknik pengukuran data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

telmol skala Likerts. Skala Likerts digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun 

 

15 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 312. 
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alternatif jawabannya menggunakan skala likerts 4 rentang yaitu sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai sebagai berikut:  

Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban 

No. Keterangan Skor (+) Skor (-) 

1. Sangat Sesuai 4 1 

2. Sesuai 3 2 

3. Tidak Sesuai 2 3 

4. Sangat Tidak Sesuai 1 4 

2. Format catatan dokumentasi 

Dokumen diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian.16 Format catatan dokumentasi merupakan data yang didokumetasikan 

dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Instrumen  

Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana 

ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. 

Validasi adalah konsep yang berkaitan dengan sejumlah tes telah mengukur apa 

yang seharusnya diukur.17 Dalam penelitian ini, untuk menguji valid atau tidaknya 

data, pengelolaan data dilakukan secara statistik dengan dukungan komputer 

melalui bantuan paket software SPSS. Dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 

 

16 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Penelitian Pemula, Cet. 

V (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 77. 

17 Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 

h. 138. 



66 

 

   

 

b. Jika r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Berikut adalah kriteria tingkat validitas yang digunakan untuk mengetahui 

apakah instrument valid atau tidak.  

Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Validasi 

Nilai r Keterangan 

0,70 < rxy 1,00 Tinggi 

0,4 < rxy 0,70 Sedang 

0,00 < rxy 0,40 Rendah 

rxy 0,00 Tidak Valid 

2. Reliabilitas instrument  

Reliabilitas yang berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Konsep reliabilitas adalah hasil ukuran berkaitan erat 

dengan error dakam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil 

ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada sekelompok yang berbeda. 

Berdasarkan cara-cara melakukan pengujian tingkat reliabilitas instrument dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternak pengujian dapat 

dilakukan dengan tes-rests (stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-

butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0, 60.18  Data reliabel memberikan penguatan 

bagi hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan 

dengan baik. Adapun tingkat reliabel dapat dilihat ditabel berikut 

Tabel 3. 4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai r Keterangan 

0,00 < rII 0,40 Rendah 

0,40 <r11 0,70 Sedang 

0,70 rII 1,00 Tinggi 

 

18 Sudaryono, dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran Cet. I (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), 

h. 155. 
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G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analaiss data 

statistik. Dalam prose pengelolaan data peneliti menggunakan dua jenis analisis 

data. Dengan analisis tersebut peneliti akan menemukan jawaban dari penelitian 

yang dilaksanakan. Berikut dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data 

dalam penelitian, yaitu statistik Deskriptif dan inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data melalui dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah diperoleh atau terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian 

yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan 

statistik deskriptif dalam analisisnya.  

Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat 

menggunakan statistic deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat 

digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi 

bila peneliti ingin membuat kesimpulann yang berlaku untuk populasi, maka teknik 

analisis yang digunakan adalah statistik inferensial.19 

a. Menghitung besarnya range dengan rumus: 

R = NT – NR 

Keterangan: 

R : Range 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

 

19 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017) h. 207. 
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b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus: 

i = 1 + (3,33) log n 

Keterangan: 

I : interval 

N : jumlah responden 

c. Menghitung panjang kelas interval dengan rumus: 

𝑷 =
𝑹

𝒊
 

Keterangan:  

P : Panjang kelas  R : Range 

i : Interval 

d. Menghitung nilai rata-rata (Mean) dengan rumus: 

�̅� =  
∑𝒇𝒊. 𝒙𝒊

∑𝒇𝒊
 

Keterangan: 

x : rata-rata (mean)  ∑fi : Jumlah frekuensi` 

xi : nilai statistik 

e. Menghitung persentase frekuensi dengan rumus: 

P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

Keterangan:  

P : Presentasi  F : Frekuensi 

N : Banyaknya responden20 

f. Menghitung nikai standar deviasi dengan rumus: 

SD = 
√∑ 𝒙𝟐−

(∑ 𝒙)

𝑵

𝟐

𝑵−𝟏
 

Keterangan: 

g. 
SD : Standar deviasi  ∑fi : Jumlah frekuensi

 

 

20 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan Cet. XVII (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007) h.43 
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x : Skor  

n : Responden21 

h. Kategorisasi 

Kategori bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 53 Makassar melalui 

tiga pengkategorian yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berikut tabel mengenai 

kategorisasi: 

Tabel 3. 5 Interpretasi Skor Resonden 

Rumus Kategori/Kriteria 

𝑥< (𝜇 − 1𝜎) Rendah 

(𝜇 − 1𝜎) ≤ 𝑥< (𝜇 + 1𝜎) Sedang 

(𝜇 + 1𝜎) ≤ 𝑥 Tinggi 

2. Statistik Inferensial 

Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probability) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel 

dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini digunakan bila sampel 

diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu 

dilakukan secara random. Adapun langkah-langkah analisis statistik inferensial 

sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi linear berganda 

  Regresi linear berganda digunakan untuk mencari tingkat pengaruh dan 

variabel independent atau lebih secara simultan terhadap veriabel dependen. 

Adapun rumus regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut: 

 Y = a + b1 X1 +b2X2 

 

 

21Khalifah Mustamin Dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar: Alauddin Press, 

2009), h. 57. 
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Keterangan: 

Y: Nilai yang diprediksikan X: Nilai Variabel independent 

a: Konstanta (Nilai Y’ apabila X=0) 

b: Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)22  

b. Uji Korelasi (r) 

r = 
𝑛 (∑ 𝑥𝑦)− (∑ 𝑥.∑ 𝑦

√[𝑛 ∑ 𝑥2−( ∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−( ∑ 𝑦)2]
 

Keterangan:  

X: Variabel independent Y: Variabel dependen 

c. Uji Korelasi Ganda (R) 

R = 
𝑹𝑦.𝑥1 𝑥 2√𝑟2

𝑦𝑥1+ 𝑟2
𝑦𝑥2 − 2𝑟𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥2 𝑟𝑥1𝑥2     

𝟏−𝑟𝑥1𝑥2  
 

Keterangan: 

𝑹𝑦. 𝑥1 𝑥 2 

 

𝑟𝑦𝑥1     

𝑟𝑦𝑥2  

𝑟𝑥1𝑥2  

: 

 

: 

: 

: 

Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-

sama dengan variabel Y 

Korelasi produk moment antara X1 dan Y 

Korelasi produk moment antara X2 dan Y 

Korelasi produk moment antara X1 dan X2
23 

d. Uji signifikan (Uji t) 

Uji-t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya Pengaruh 

kompetensi sosial kepala sekolah terhadap kualitas kerja tenaga kependidikan dan 

tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Barru. Sebelum dilanjutkan dengan menguji 

hipotesis yang telah ditetukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi 

dan kesalahan baku koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1. Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

S e = 
√Ʃ𝒀𝟐−(𝒂Ʃ𝒀)−𝒃.Ʃ𝒀𝑿)

𝒏−𝟐
 

2. Untuk koefesien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D 

(Banduung: Alfabeta, 2017), h. 262. 

23 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 233. 
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𝑺𝒃 =
𝑺𝒆

√𝑿²−
(Ʃ𝑿)²

𝒏

 

e. Uji hipotesis 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho: p = 0 (tidak ada pengaruh) 

Ha: p ≠ 0 (ada pengaruh) 

2. Menentukan taraf nyata (α) dan nilai t tabel.24    

 𝛼 = 5% = 0,05             
𝛼

2
= 0,025  

b= 𝑛 − 2                        t = 0.05 

3. Menentukan t hitung 

T hitung = 
𝑟√𝑛−2

√1−(𝑟)2
 

4. Kriteria Pengujian 

Jika  𝑡 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika  𝑡 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

f. Menghitung nilai koefisien determinasi (KD)  

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat 

pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y) dalam bentuk 

persen (%). Adapun rumus menentukan nilai koefisien determinasi yaitu: 

KD = r2 x 100%.25
  

 

24Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 209. 

25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017) h.209 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif  

a. Kinerja Guru SMK Negeri 1 Barru 

Untuk mengetahui gambaran Kinerja Guru, peneliti menggunakan angket 

dengan 3 indikator terdiri dari 24 nomor yang diberikan kepada 78 guru dan 1 

kepala sekolah sebagai populasi penelitian yang dideskripsikan dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4. 1 Data Skor Responden Kinerja Guru 

No Responden SKOR 

1 Responden 1  63 

2 Responden 2 72 

3 Responden 3 67 

4 Responden 4 74 

5 Responden 5 55 

6 Responden 6 66 

7 Responden 7 76 

8 Responden 8 68 

9 Responden 9 69 

10 Responden 10 59 

11 Responden 11 67 

12 Responden 12 74 

13 Responden 13 74 

14 Responden 14 71 

15 Responden 15 76 

16 Responden 16 81 

17 Responden 17 81 

18 Responden 18 94 

19 Responden 19 88 

20 Responden 20 83 

21 Responden 21 79 

22 Responden 22 87 

23 Responden 23 82 

24 Responden 24 89 
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25 Responden 25 85 

26 Responden 26 85 

27 Responden 27 79 

28 Responden 28 85 

29 Responden 29 84 

30 Responden 30 63 

31 Responden 31 70 

32 Responden 32 84 

33 Responden 33 80 

34 Responden 34 84 

35 Responden 35 81 

36 Responden 36 75 

37 Responden 37 77 

38 Responden 38 81 

39 Responden 39 70 

40 Responden 40 77 

41 Responden 41 80 

42 Responden 42 83 

43 Responden 43 89 

44 Responden 44 81 

45 Responden 45 82 

46 Responden 46 80 

47 Responden 47 87 

48 Responden 48 77 

49 Responden 49 73 

50 Responden 50 70 

51 Responden 51 68 

52 Responden 52 65 

53 Responden 53 74 

54 Responden 54 66 

55 Responden 55 64 

56 Responden 56 77 

57 Responden 57 74 

58 Responden 58 79 

59 Responden 59 75 

60 Responden 60 73 

61 Responden 61 85 

62 Responden 62 78 

63 Responden 63 86 

64 Responden 64 76 

65 Responden 65 78 



74 

 

   

 

66 Responden 66 85 

67 Responden 67 85 

68 Responden 68 67 

69 Responden 69 76 

70 Responden 70 62 

71 Responden 71 55 

72 Responden 72 63 

73 Responden 73 61 

74 Responden 74 65 

75 Responden 75 70 

76 Responden 76 65 

77 Responden 77 62 

78 Responden 78 59 

79 Responden 79 90 

TOTAL 5940 

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua populasi yang 

menjadi sampel penelitian sangat berkontribusi aktif dalam memberikan tanggapan 

atau jawaban berdasarkan kuesioner yang diberikan. Selain itu dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hasil skor kuesioner (Angket) responden berbeda-beda, 

hal tersebut menjadi tanda bahwa responden memiliki pendapat tersendiri dalam 

menilai kinerja guru di SMK Negeri 1 Barru. 

Perbedaan pandangan masing-masing responden dalam menyikapi terkait 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Barru yang peneliti narasikan dalam pernyataan 

kuesioner (Angket) menjadikan skor dalam setiap pernyataan berbeda-beda, 

tergantung apa yang dirasakan oleh responden. Untuk melihat skor pernyataan 

kuesioner (Angket) yang diberikan kepada responden dapat diamati pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 2 Skor Jawaban Pernyataan Kuesioner Kinerja Guru 

NO 
Item 

Pernyataan 

Skor Jawaban 

SKOR SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 X1. 1 27  34% 33 42% 12 15% 7 9% 238 

2 X1. 2 41 52% 19 24% 12 15% 7 9% 252 

3 X1. 3 30 38% 29 37% 14 18% 6 8% 241 
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4 X1. 4 23 29% 29 37% 15 19% 12 15% 221 

5 X1. 5 26 33% 24 30% 14 18% 14 18% 218 

6 X1. 6 30 38% 30 38% 13 16% 6 8% 242 

7 X1. 7 45 57% 19 24% 12 15% 3 4% 264 

8 X1. 8 45 57% 14 18% 12 15% 8 10% 254 

9 X1. 9 43 54% 20 25% 11 14% 5 6% 259 

10 X1. 10 28 35% 37 47% 9 11% 5 6% 246 

11 X1. 11 28 35% 29 37% 13 16% 9 11% 234 

12 X1. 12 39 49% 28 35% 7 9% 5 6% 259 

13 X1. 13 31 39% 33 42% 10 13% 5 6% 248 

14 X1. 14 36 46% 20 25% 13 16% 10 13% 240 

15 X1. 15 32 41% 28 35% 11 14% 8 10% 242 

16 X1. 16 32 41% 16 20% 18 23% 13 16% 225 

17 X1. 17 27 34% 29 37% 18 23% 5 6% 236 

18 X1. 18 34 43% 33 42% 7 9% 5 6% 254 

19 X1. 19 38 48% 25 32% 12 15% 4 5% 255 

20 X1. 20 41 52% 27 34% 8 10% 3 4% 264 

21 X1. 21 40 51% 30 38% 3 4% 6 8% 262 

22 X1. 22 45 57% 28 35% 1 1% 5 6% 271 

23 X1. 23 40 51% 30 38% 1 1% 8 10% 260 

24 X1. 24 30 38% 36 46% 9 11% 4 5% 250 

SKOR AKTUAL   5935 

Melihat data tabel diatas diketahui bahwa masing-masing pernyataan punya 

bobot frekuensi dan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan 

responden. Hal tersebut menggambarkan bahwa responden menyikapi atau 

menganggapi dengan baik kuesioner (Angket) yang dibagikan oleh peneliti 

dilapangan.  

Tabel 4. 3 Data Deskriptif Kinerja Guru 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KINERJA GURU 79 55 94 75.19 8.979 

Valid N (listwise) 79     

Sumber: Uji SPSS 25 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa hasil uji analisis data kuesioner yang 

diperoleh peneliti dari 79 responden, terdapat nilai minimum sebesar 56, nilai 
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maximum sebesar 94, nilai mean sebesar 75,19 serta nilai standar deviasi sebesar 

8,979. Data tersebut didapatkan dari nilai data skor responden berdasarkan hasil uji 

analaisis data kuesioner.  

Untuk mengetahui gambaran tentang kinerja guru di SMK Negeri 1 Barru, 

peneliti melakukan analisis data untuk mengetahui kategoriasi skor responden yang 

dapat diamati pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 4 Kategorisasi Skor Responden 

No Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1 𝑥 < (𝜇 − 1,0 𝜎) x < 66 14 17,72 %  Rendah 

2 (𝜇 − 1,0 𝜎) ≤
𝑥 < (𝜇 + 1,0 𝜎) 

66 ≤ x < 

84 

48 60,75%  Sedang 

3 (𝜇 + 1,0 𝜎 ) ≤ 𝑥 84 ≤ x  17 21.51 %  Tinggi 

 Jumlah  79 100%  

Berdasarkan atas data tabel diatas peroleh Kinerja Guru ke dalam beberapa 

kategori, yaitu:  

1. 14 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 17,72 %  

2. 48 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 60.75 %  

3. 17 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 21.51 % 

b. Deskripsi Kompetensi Sosial Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Barru 

Gambaran Kompetensi Sosial Kepala Sekolah, peneliti menggunakan 

angket dengan 3 indikator terdiri dari 24 nomor yang diberikan kepada 78 guru dan 

1 kepala sekolah sebagai populasi penelitian. Adapun hasilnya adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4. 5 Data Skor Responden Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

No Responden SKOR 

1 Responden 1  57 
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2 Responden 2 77 

3 Responden 3 71 

4 Responden 4 77 

5 Responden 5 60 

6 Responden 6 55 

7 Responden 7 76 

8 Responden 8 76 

9 Responden 9 75 

10 Responden 10 58 

11 Responden 11 69 

12 Responden 12 83 

13 Responden 13 77 

14 Responden 14 76 

15 Responden 15 71 

16 Responden 16 75 

17 Responden 17 83 

18 Responden 18 92 

19 Responden 19 87 

20 Responden 20 83 

21 Responden 21 79 

22 Responden 22 76 

23 Responden 23 83 

24 Responden 24 82 

25 Responden 25 85 

26 Responden 26 84 

27 Responden 27 87 

28 Responden 28 89 

29 Responden 29 85 

30 Responden 30 54 

31 Responden 31 54 

32 Responden 32 79 

33 Responden 33 77 

34 Responden 34 76 

35 Responden 35 74 

36 Responden 36 64 

37 Responden 37 69 

38 Responden 38 76 

39 Responden 39 66 

40 Responden 40 89 

41 Responden 41 84 

42 Responden 42 81 
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43 Responden 43 79 

44 Responden 44 88 

45 Responden 45 83 

46 Responden 46 84 

47 Responden 47 85 

48 Responden 48 83 

49 Responden 49 76 

50 Responden 50 76 

51 Responden 51 77 

52 Responden 52 76 

53 Responden 53 76 

54 Responden 54 74 

55 Responden 55 64 

56 Responden 56 77 

57 Responden 57 83 

58 Responden 58 82 

59 Responden 59 85 

60 Responden 60 79 

61 Responden 61 87 

62 Responden 62 79 

63 Responden 63 67 

64 Responden 64 67 

65 Responden 65 59 

66 Responden 66 57 

67 Responden 67 65 

68 Responden 68 62 

69 Responden 69 63 

70 Responden 70 59 

71 Responden 71 54 

72 Responden 72 52 

73 Responden 73 58 

74 Responden 74 63 

75 Responden 75 73 

76 Responden 76 55 

77 Responden 77 60 

78 Responden 78 72 

79 Responden 79 66 

TOTAL 5816 

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bawa semua populasi yang 

menjadi sampel penelitian sangat berkontribusi aktif dalam memberikan tanggapan 
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atau jawaban berdasarkan kuesioner yang diberikan. Selain itu dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hasil skor kuesioner (Angket) responden berbeda-beda, 

hal tersebut menjadi tanda bahwa responden memiliki pendapat tersendiri dalam 

menilai kompetensi sosial kepala sekolah di SMK Negeri 1 Barru. 

Perbedaan pandangan masing-masing responden dalam menyikapi terkait 

kompetensi sosial kepala sekolah di SMK Negeri 1 Barru yang peneliti narasikan 

dalam pernyataan kuesioner (Angket) menjadikan skor dalam setiap pernyataan 

berbeda-beda, tergantung apa yang dirasakan oleh responden. Untuk melihat skor 

pernyataan kuesioner (Angket) yang diberikan kepada responden dapat di amati 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 6 Skor Jawaban Pernyataan Kuesioner Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

NO 
Item 

Pernyataan 

Skor Jawaban 

SKOR SS S TS STS 

F % F % F % F % 

1 X2. 1 28 35% 36 46% 14 18% 1 1% 250 

2 X2. 2 35 44% 24 30% 19 24% 1 1% 252 

3 X2. 3 25 32% 30 38% 18 23% 6 8% 233 

4 X2. 4 17 22% 19 24% 24 30% 19 24% 193 

5 X2. 5 24 30% 16 20% 14 18% 25 32% 198 

6 X2. 6 35 44% 30 38% 11 14% 3 4% 256 

7 X2. 7 52 66% 19 24% 5 6% 3 4% 279 

8 X2. 8 51 65% 14 18% 10 13% 4 5% 271 

9 X2. 9 38 48% 23 29% 12 15% 6 8% 252 

10 X2. 10 26 33% 34 43% 12 15% 7 9% 238 

11 X2. 11 33 42% 22 28% 20 25% 4 5% 243 

12 X2. 12 38 48% 29 37% 6 8% 6 8% 258 

13 X2. 13 36 46% 30 38% 11 14% 2 3% 259 

14 X2. 14 33 42% 24 30% 15 19% 7 9% 242 

15 X2. 15 36 46% 25 32% 10 13% 8 10% 248 

16 X2. 16 22 28% 13 16% 23 29% 21 27% 195 

17 X2. 17 23 29% 32 41% 19 24% 5 6% 232 

18 X2. 18 31 39% 39 49% 3 4% 6 8% 254 

19 X2. 19 31 39% 31 39% 12 15% 5 6% 247 

20 X2. 20 33 42% 29 37% 15 19% 2 3% 252 

21 X2. 21 37 47% 28 35% 8 10% 6 8% 255 
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22 X2. 22 38 48% 30 38% 3 4% 8 10% 257 

23 X2. 23 28 35% 40 51% 6 8% 5 6% 250 

24 X2. 24 16 20% 42 53% 14 18% 7 9% 226 

SKOR   5840 

Melihat data tabel diatas diketahui bahwa masing-masing pernyataan punya bobot 

frekuensi dan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan responden. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa responden menyikapi atau menganggapi dengan baik kuesioner 

(Angket) yang dibagikan oleh peneliti dilapangan.  

Tabel 4. 7 Deskripsi Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KS KEPALA SEKOLAH 79 52 92 73.62 10.450 

Valid N (listwise) 79     

Sumber: Uji SPSS 25 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa hasil uji analisis data kuesioner yang 

diperoleh peneliti dari 79 responden, terdapat nilai minimum sebesar 52, nilai 

maximum sebesar 92, nilai mean sebesar 73, 62 serta nilai standar deviasi sebesar 

10, 450. Data tersebut didapatkan dari nilai data skor responden berdasarkan hasil 

uji analaisis data kuesioner. 

Untuk mengetahui gambaran tentang kompetensi sosial kepala sekolah di 

SMK Negeri 1 Barru, peneliti melakukan analisis data untuk mengetahui 

kategoriasi skor responden yang dapat diamati pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 8 Kategorisasi Skor Responden 

No Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1 𝑥 < (𝜇 − 1,0 𝜎) x < 64 17 21,51 % Rendah 

2 (𝜇 − 1,0 𝜎) ≤
𝑥 < (𝜇 + 1,0 𝜎) 

64≤ x < 

84 

48 60,75% Sedang 

3 (𝜇 + 1,0 𝜎 ) ≤ 𝑥 84 ≤ x  14 17.72 % Tinggi 

 Jumlah  79 100%  
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Berdasarkan atas data tabel tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi 

sosial kepala sekolah ke dalam beberapa kategori, yaitu:  

1. 17 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah berada pada interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 

21.51%  

2. 48 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah berada pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 

60.75 %  

3. 14 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah berada pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 

17,72 %  

c. Deskripsi Peningkatan Akreditasi SMK Negeri 1 Barru 

Agar dapat mengetahui Gambaran terhadap Peningkatan Akreditasi SMK 

Negeri 1 Barru, peneliti menggunakan angket dengan 4 indikator terdiri dari 24 

nomor yang diberikan kepada 78 guru dan 1 kepala sekolah sebagai populasi 

penelitian. Setelah melakukan penelitian dan Analisis data diperoleh gambaran data 

dalam bantuk tabel di bawah ini. Berikut data kuesioner yang diakumulasikan 

dalam bentuk tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 9 Data Skor Responden Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

No Responden SKOR 

1 Responden 1  61 

2 Responden 2 92 

3 Responden 3 63 

4 Responden 4 78 

5 Responden 5 64 

6 Responden 6 67 

7 Responden 7 90 

8 Responden 8 88 

9 Responden 9 85 

10 Responden 10 71 
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11 Responden 11 69 

12 Responden 12 91 

13 Responden 13 83 

14 Responden 14 87 

15 Responden 15 93 

16 Responden 16 86 

17 Responden 17 83 

18 Responden 18 85 

19 Responden 19 91 

20 Responden 20 88 

21 Responden 21 83 

22 Responden 22 86 

23 Responden 23 88 

24 Responden 24 80 

25 Responden 25 85 

26 Responden 26 83 

27 Responden 27 84 

28 Responden 28 82 

29 Responden 29 94 

30 Responden 30 71 

31 Responden 31 69 

32 Responden 32 91 

33 Responden 33 83 

34 Responden 34 85 

35 Responden 35 79 

36 Responden 36 82 

37 Responden 37 85 

38 Responden 38 79 

39 Responden 39 71 

40 Responden 40 92 

41 Responden 41 83 

42 Responden 42 88 

43 Responden 43 78 

44 Responden 44 85 

45 Responden 45 87 

46 Responden 46 82 

47 Responden 47 80 

48 Responden 48 87 

49 Responden 49 80 

50 Responden 50 77 

51 Responden 51 79 
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52 Responden 52 83 

53 Responden 53 84 

54 Responden 54 81 

55 Responden 55 76 

56 Responden 56 79 

57 Responden 57 74 

58 Responden 58 81 

59 Responden 59 60 

60 Responden 60 58 

61 Responden 61 76 

62 Responden 62 82 

63 Responden 63 82 

64 Responden 64 72 

65 Responden 65 87 

66 Responden 66 77 

67 Responden 67 80 

68 Responden 68 80 

69 Responden 69 73 

70 Responden 70 72 

71 Responden 71 75 

72 Responden 72 67 

73 Responden 73 75 

74 Responden 74 65 

75 Responden 75 69 

76 Responden 76 60 

77 Responden 77 59 

78 Responden 78 69 

79 Responden 79 80 

TOTAL 6249 

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bawa semua populasi yang 

menjadi sampel penelitian sangat berkontribusi aktif dalam memberikan tanggapan 

atau jawaban berdasarkan kuesioner yang diberikan. Selain itu dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hasil skor kuesioner (Angket) responden berbeda-beda, 

hal tersebut menjadi tanda bahwa responden memiliki pendapat tersendiri dalam 

menilai Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. 

Perbedaan pandangan masing-masing responden dalam menyikapi terkait 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru yang peneliti narasikan dalam 
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pernyataan kuesioner (Angket) menjadikan skor dalam setiap pernyataan berbeda-

beda, tergantung apa yang dirasakan oleh responden. Untuk melihat skor 

pernyataan kuesioner (Angket) yang diberikan kepada responden dapat di amati 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 10 Skor Jawaban Pernyataan Kuesioner Peningkatan Akreditasi Sekolah 

NO 
Item 

Pernyataan 

Skor Jawaban 

SKOR ss S TS STS 

F % F % F % F % 

1 Y1 59 75% 17 22% 0 0% 3 4% 291 

2 Y2 54 68% 16 20% 3 4% 6 8% 277 

3 Y3 62 78% 15 19% 0 0% 2 3% 296 

4 Y4 45 57% 20 25% 12 15% 2 3% 267 

5 Y5 38 48% 23 29% 9 11% 9 11% 249 

6 Y6 33 42% 25 32% 18 23% 3 4% 247 

7 Y7 29 37% 24 30% 23 29% 3 4% 238 

8 Y8 43 54% 26 33% 6 8% 4 5% 267 

9 Y9 46 58% 13 16% 15 19% 5 6% 259 

10 Y10 30 38% 19 24% 29 37% 1 1% 237 

11 Y11 30 38% 22 28% 27 34% 0 0% 241 

12 Y12 35 44% 37 47% 6 8% 1 1% 265 

13 Y13 55 70% 19 24% 2 3% 3 4% 285 

14 Y14 43 54% 29 37% 4 5% 3 4% 271 

15 Y15 54 68% 12 15% 10 13% 3 4% 276 

16 Y16 51 65% 23 29% 0 0% 5 6% 279 

17 Y17 45 57% 24 30% 4 5% 6 8% 267 

18 Y18 28 35% 39 49% 6 8% 6 8% 248 

19 Y19 24 30% 36 46% 13 16% 6 8% 237 

20 Y20 47 59% 19 24% 9 11% 4 5% 268 

21 Y21 41 52% 27 34% 3 4% 8 10% 260 

22 Y22 32 41% 39 49% 3 4% 5 6% 257 

23 Y23 34 43% 28 35% 15 19% 2 3% 253 

24 Y24 27 34% 31 39% 15 19% 6 8% 238 

SKOR AKTUAL   6273 

Melihat data tabel diatas diketahui bahwa masing-masing pernyataan punya bobot 

frekuensi dan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan responden. Hal tersebut 
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menggambarkan bahwa responden menyikapi atau menganggapi dengan baik kuesioner 

(Angket) yang dibagikan oleh peneliti dilapangan.  

Tabel 4. 11 Data Deskripsi Peningkatan Akreditasi Sekolah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Peningkatan Akreditasi 79 58 94 79.10 8.836 

Valid N (listwise) 79     

Sumber: Uji SPSS 25 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa hasil uji analisis data kuesioner yang 

diperoleh peneliti dari 79 responden, terdapat nilai minimum sebesar 52, nilai 

maximum sebesar 92, nilai mean sebesar 73, 62 serta nilai standar deviasi sebesar 

10, 450. Data tersebut didapatkan dari nilai data skor responden berdasarkan hasil 

uji analaisis data kuesioner. 

Untuk mengetahui gambaran tentang kompetensi sosial kepala sekolah di 

SMK Negeri 1 Barru, peneliti melakukan analisis data untuk mengetahui 

kategoriasi skor responden yang dapat diamati pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 12 Kategorisasi Skor Responden Peningkatan Akreditasi Sekolah 

No Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1 𝑥 < (𝜇 − 1,0 𝜎) x < 70 14 17,72 % Rendah 

2 (𝜇 − 1,0 𝜎) ≤
𝑥 < (𝜇 + 1,0 𝜎) 

70 ≤ x < 

88 

53 67,08 % Sedang 

3 (𝜇 + 1,0 𝜎 ) ≤ 𝑥 88 ≤ x  12 15,18 % Tinggi 

 Jumlah  79 100%  

Berdasarkan atas data tabel diatas peroleh gambaran Peningkatan Akreditasi 

di SMK Negeri 1 Barru ke dalam beberapa kategori, yaitu:  

1. 14 sampel dari keselurahan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 17.72 %  



86 

 

   

 

2. 53 sampel dari keseluruhan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 67. 08%  

3. 12 sampel dari keseluruhan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 15.18 %  

2. Analisis Inferensial 

Untuk menguji hipotesis penelitian yakni pengaruh kinerja guru dan 

kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 

1 Barru ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan diantaranya adalah 

mengelompokkan data menjadi data mentah yang peroleh dari hasil kuesioner 

(angket) yang diberikan ke responden dan telah diolah dengan menggunakan 

Microsoft excel pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 13 Data Mentah 

No  X1 X2  Y x12 x22 y2 x1.Y x2.Y xi.x2 

1 63 57 61 3969 3249 3721 3843 3477 3591 

2 72 77 92 5184 5929 8464 6624 7084 5544 

3 67 71 63 4489 5041 3969 4221 4473 4757 

4 74 77 78 5476 5929 6084 5772 6006 5698 

5 55 60 64 3025 3600 4096 3520 3840 3300 

6 66 55 67 4356 3025 4489 4422 3685 3630 

7 76 76 90 5776 5776 8100 6840 6840 5776 

8 68 76 88 4624 5776 7744 5984 6688 5168 

9 69 75 85 4761 5625 7225 5865 6375 5175 

10 59 58 71 3481 3364 5041 4189 4118 3422 

11 67 69 69 4489 4761 4761 4623 4761 4623 

12 74 83 91 5476 6889 8281 6734 7553 6142 

13 74 77 83 5476 5929 6889 6142 6391 5698 

14 71 76 87 5041 5776 7569 6177 6612 5396 

15 76 71 93 5776 5041 8649 7068 6603 5396 

16 81 75 86 6561 5625 7396 6966 6450 6075 

17 81 83 83 6561 6889 6889 6723 6889 6723 
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18 94 92 85 8836 8464 7225 7990 7820 8648 

19 88 87 91 7744 7569 8281 8008 7917 7656 

20 83 83 88 6889 6889 7744 7304 7304 6889 

21 79 79 83 6241 6241 6889 6557 6557 6241 

22 87 76 86 7569 5776 7396 7482 6536 6612 

23 82 83 88 6724 6889 7744 7216 7304 6806 

24 89 82 80 7921 6724 6400 7120 6560 7298 

25 85 85 85 7225 7225 7225 7225 7225 7225 

26 85 84 83 7225 7056 6889 7055 6972 7140 

27 79 87 84 6241 7569 7056 6636 7308 6873 

28 85 89 82 7225 7921 6724 6970 7298 7565 

29 84 85 94 7056 7225 8836 7896 7990 7140 

30 63 54 71 3969 2916 5041 4473 3834 3402 

31 70 54 69 4900 2916 4761 4830 3726 3780 

32 84 79 91 7056 6241 8281 7644 7189 6636 

33 80 77 83 6400 5929 6889 6640 6391 6160 

34 84 76 85 7056 5776 7225 7140 6460 6384 

35 81 74 79 6561 5476 6241 6399 5846 5994 

36 75 64 82 5625 4096 6724 6150 5248 4800 

37 77 69 85 5929 4761 7225 6545 5865 5313 

38 81 76 79 6561 5776 6241 6399 6004 6156 

39 70 66 71 4900 4356 5041 4970 4686 4620 

40 77 89 92 5929 7921 8464 7084 8188 6853 

41 80 84 83 6400 7056 6889 6640 6972 6720 

42 83 81 88 6889 6561 7744 7304 7128 6723 

43 89 79 78 7921 6241 6084 6942 6162 7031 

44 81 88 85 6561 7744 7225 6885 7480 7128 

45 82 83 87 6724 6889 7569 7134 7221 6806 

46 80 84 82 6400 7056 6724 6560 6888 6720 

47 87 85 80 7569 7225 6400 6960 6800 7395 

48 77 83 87 5929 6889 7569 6699 7221 6391 

49 73 76 80 5329 5776 6400 5840 6080 5548 

50 70 76 77 4900 5776 5929 5390 5852 5320 
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51 68 77 79 4624 5929 6241 5372 6083 5236 

52 65 76 83 4225 5776 6889 5395 6308 4940 

53 74 76 84 5476 5776 7056 6216 6384 5624 

54 66 74 81 4356 5476 6561 5346 5994 4884 

55 64 64 76 4096 4096 5776 4864 4864 4096 

56 77 77 79 5929 5929 6241 6083 6083 5929 

57 74 83 74 5476 6889 5476 5476 6142 6142 

58 79 82 81 6241 6724 6561 6399 6642 6478 

59 75 85 60 5625 7225 3600 4500 5100 6375 

60 73 79 58 5329 6241 3364 4234 4582 5767 

61 85 87 76 7225 7569 5776 6460 6612 7395 

62 78 79 82 6084 6241 6724 6396 6478 6162 

63 86 67 82 7396 4489 6724 7052 5494 5762 

64 76 67 72 5776 4489 5184 5472 4824 5092 

65 78 59 87 6084 3481 7569 6786 5133 4602 

66 85 57 77 7225 3249 5929 6545 4389 4845 

67 85 65 80 7225 4225 6400 6800 5200 5525 

68 67 62 80 4489 3844 6400 5360 4960 4154 

69 76 63 73 5776 3969 5329 5548 4599 4788 

70 62 59 72 3844 3481 5184 4464 4248 3658 

71 55 54 75 3025 2916 5625 4125 4050 2970 

72 63 52 67 3969 2704 4489 4221 3484 3276 

73 61 58 75 3721 3364 5625 4575 4350 3538 

74 65 63 65 4225 3969 4225 4225 4095 4095 

75 70 73 69 4900 5329 4761 4830 5037 5110 

76 65 55 60 4225 3025 3600 3900 3300 3575 

77 62 60 59 3844 3600 3481 3658 3540 3720 

78 59 72 69 3481 5184 4761 4071 4968 4248 

79 90 66 80 8100 4356 6400 7200 5280 5940 

JML 5940 5816 6249 452916 436694 500393 473373 464100 442013 

Berdasarkan dengan hasil data mentah di atas, peneliti melanjutkan 

melakukan uji regresi untuk menjawab hipotesis penelitian yang di kemukakan 
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sebelumnya di Bab I. Berikut adalah langkah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara kinerja guru dan kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru.  

a. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 

1 Barru 

Untuk menguji hipotesis penelitain yakni Pengaruh Kinerja Guru dan 

terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru ada beberapa tahapan 

yang peneliti lakukan salah diantaranya adalah menguji Hipotesis dengan 

membandingkan besaran t tabel dengan t hitung data penelitian, diketahui t tabel 

yang dimiliki adalah t0,05(77) = 1.991 dengan signifikansi 0,05. Sehingga untuk 

menjawab t Hitung dilakukan uji analisis data dengan menggunakan Aplikasi SPSS 

25 menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Uji Regresi Sederhana (X1-Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.113 6.992  5.308 .000 

Kinerja Guru .558 .092 .567 6.048 .000 

a. Dependent Variable: Peningkatan Akreditasi 

Sumber: Uji SPSS 25 

Berdasarkan data analisis SPSS tersebut menunjukkan bahwa cangka 

Coeffisients nilai t menunjukkan sebanyak 6,048 dengan signigikansi sebanyak 

0,000. Hal tersebut membutktikan bahwa berdasarkan hasil uji analisis dengan 

SPSS menghasilkan t hitung (6,048) > t tabel (1, 991). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel independent yakni kinerja guru memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependent yakni peningkatan akreditasi. Untuk dapat mengetahui 

koefisien determinasi yang menggambarkan tentang seberapa persen pengaruh 

kinerja guru terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri1 1 Barru, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 15 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .567a .322 .313 7.322 

a. Predictors: (Constant), Kinerja Guru 
Sumber: Uji SPSS 25 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,322 yang 

manandakan bahwa kinerja guru mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

akreditasi di SMK Negeri 1 Barru sebanyak 0, 322 atau 32,2 %.   

Melihat hasil uji regresi sedehana pada Tabel 4.14 diatas diketahui bahwa 

hasil uji analisis dengan SPSS menghasilkan t hitung (6,048) > t tabel (1, 991). 

Dengan demikian Hipotesis Alternatif (Ha) yang pertama diterima diterima yakni 

terdapat pengaruh kinerja guru terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 

Barru dengan koefisien determinasi sebanyak 32,2 % sesuai yang digambarkan 

pada Tabel 4.15.  

b. Pengaruh Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan 

Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru  

Untuk menguji hipotesis penelitain yakni Pengaruh Kompetensi Sosial 

Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru, ada 

beberapa tahapan yang peneliti lakukan diantaranya adalah menguji Hipotesis 

dengan membandingkan besaran t tabel dengan t hitung data penelitian, diketahui t 

tabel yang dimiliki adalah t0,05 (77) = 1.991 dengan signifikansi 0,05. Sehingga 

untuk menjawab t Hitung dilakukan uji analisis data dengan menggunakan Aplikasi 

SPSS 25 menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 16 Uji Regresi Sederhana (X2-Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



91 

 

   

 

1 (Constant) 44.126 5.926  7.447 .000 

Kompetensi 

Sosial KepSek 

.475 .080 .562 5.961 .000 

a. Dependent Variable: Peningkatan Akreditasi 

Sumber: Uji SPSS 25 

Berdasarkan data analisis SPSS tersebut menunjukkan bahwa cangka 

Coeffisients nilai t menunjukkan sebanyak 5,961 dengan signigikansi sebanyak 

0,000. Hal tersebut membutktikan bahwa berdasarkan hasil uji analisis dengan 

SPSS menghasilkan t hitung (5,961) > t tabel (1, 991). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel independent yakni kinerja guru memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependent yakni peningkatan akreditasi  

Untuk dapat mengetahui koefisien determinasi yang menggambarkan 

tentang seberapa persen pengaruh kompetensi sosial kepala sekolah terhadap 

peningkatan akreditasi di SMK Negeri1 1 Barru, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 17 Koefisien Determinasi  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .562a .316 .307 7.356 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial KepSek 

Sumber: Uji SPSS 25 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,316 yang 

manandakan bahwa kinerja guru mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

akreditasi di SMK Negeri 1 Barru sebanyak 0, 316 atau 31,6 %.  

Melihat hasil uji regresi sedehana pada Tabel 4.16 diatas diketahui bahwa 

hasil uji analisis dengan SPSS menghasilkan t hitung (5,961) > t tabel (1, 991). 

Dengan demikian Hipotesis Alternatif (Ha) yang kedua diterima diterima yakni 

terdapat pengaruh kompetensi sosial kepala sekoah terhadap peningkatan akreditasi 

di SMK Negeri 1 Barru dengan koefisien determinasi sebanyak 31,6 % sesuai yang 

digambarkan pada Tabel 4.17.  
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c. Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru  

Untuk menguji hipotesis penelitain yakni Pengaruh Kinerja Guru dan 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru, ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan diantaranya adalah 

menguji Hipotesis dengan membandingkan besaran F tabel dengan F hitung data 

penelitian untuk mengetahui menganalisis apakah ada pengaruh secara besama-

sama variabel independent terhadap variabel dependent. Langkah mengetahui F 

tabel adalah menganalisis dengan df1 = k-1 = 3-1= 2, df2 = n-k = 79-2 = 77, sehingga 

diketahui Ftabel = df12df277 = 3.12.   serta membandingkan besaran T tabel dengan 

T hitung data penelitian untuk menganalisis apakah ada pengaruh dari kedua 

variabel independent secara simultan besaran t tabel dengan t hitung data penelitian, 

diketahui t tabel yang dimiliki adalah t0,05(77) = 1.991 dengan signifikansi 0,05. 

Sehingga untuk menjawab t Hitung dilakukan uji analisis data dengan 

menggunakan Aplikasi SPSS 25 menggunakan analisis regresi linear sederhana 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 Analisis UJi F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2363.403 2 1181.701 24.105 .000b 

Residual 3725.787 76 49.024   

Total 6089.190 78    

a. Dependent Variable: Peningkatan Akreditasi 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial KepSek, Kinerja Guru 

Sumber: Uji SPSS 25 

Berdasarkan data analisis SPSS pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

angka Anova nilai F sebanyak 24,105 dengan signigikansi sebanyak 0,000. Hal 

tersebut membutktikan bahwa berdasarkan hasil uji analisis dengan SPSS 
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menghasilkan F hitung (24,105) > F tabel (3.12). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel independent yakni kinerja guru dan kompetensi sosial 

kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap variabel dependent yakni peningkatan 

akreditasi secara bersama-sama.  

Agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

secara bersama-sama, maka berikut adalah hasil uji analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh simultan variabel independen kinerja guru dan kompetensi 

sosial kepala sekolah terhadap variabel dependen peningkatan akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 19 Analis Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 32.196 6.902  4.665 .000 

Kinerja Guru .346 .115 .351 2.998 .004 

Kompetensi 

Sosial KepSek 
.284 .099 .336 2.865 .005 

a. Dependent Variable: Peningkatan Akreditasi 

Sumber: Uji SPSS 25 

Berdasarkan data analisis SPSS pada tabel tersebut tersebut menunjukkan 

bahwa angka Coeffisients secara simultan variabel Kinerja Guru terhadap 

Peningkatan Akreditasi Sekolah dengan nilai t menunjukkan sebanyak 2,998 

dengan signigikansi sebanyak 0,000, serta angka Coeffisients secara simultan 

variabel Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi 

Sekolah dengan nilai t menunjukkan sebanyak 2,866 dengan signigikansi sebanyak 

0,000. Hal tersebut membutktikan bahwa berdasarkan hasil uji analisis dengan 

SPSS menghasilkan t hitung X1 (2,998), dan X2 (2,866) > t tabel (1, 991). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independent yakni kinerja guru dan 

komepetensi sosial kepala sekolah memiliki pengaruh yang simultan terhadap 
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variabel dependent yakni peningkatan akreditasi. Dengan kata lain kedua variabel 

independent mempunyai kekuatan yang sama dalam mempengaruhi variabel 

dependent.  

Untuk dapat mengetahui koefisien determinasi yang menggambarkan 

tentang seberapa persen pengaruh kinerja guru dan kompetensi sosial kepala 

sekolah terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri1 1 Barru, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 4. 20 Kategorisasi Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Keoala 

Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .623a .388 .372 7.002 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial KepSek, Kinerja Guru 

Sumber: Uji SPSS 25 

Berdasarkan uji tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai R Square adalah 

0,388 yang manandakan bahwa kinerja guru dan kompetensi sosial kepala sekolah 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

sebanyak 0, 388 atau 38,8 %.   

Melihat hasil Uji F pada Tabel 4.18 diatas diketahui bahwa hasil uji analisis 

dengan SPSS menghasilkan F hitung (24,105) > F tabel (3.12), di dukung oleh hasil 

uji regresi berganda pada Tabel 4. 19 menunjukkan t hitung X1 (2,998), dan X2 

(2,866) > t tabel (1, 991). Dengan demikian Hipotesis Alternatif (Ha) yang ketiga 

diterima diterima yakni terdapat pengaruh kinerja guru dan kompetensi sosial 

kepala sekoah terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru dengan 

koefisien determinasi sebanyak 38,8 % sesuai yang digambarkan pada Tabel 4.20.  
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B. Pembahasan 

1. Pembahasan tentang Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru  

Berdasarkan hasil olah data angket yang telah dibagikan kepada 79 

responden dapat diketahui bahwa kineja guru di SMK Negeri 1 Barru berada pada 

kategori sedang. Hal tersebut dapat dilihat pada frekuensi terbanyak yakni 48 

responden dengan persentase sebesar 60, 75%. 

a. 14 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 17,72 %  

b. 48 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 60.75 %  

c. 17 sampel dari keseluruhan responden, mengenai Kinerja Guru berada pada 

interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 21.51 % 

 Hal tersebut membuktikan bahwa Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru 

secara umum melihat jumlah tanggapan responden sebanyak 48 dengan persentase 

60. 75 % berada dalam kategori sedang yang berarti Kinerja Guru sudah cukup 

baik hanya saja masih perlu adanya perbaikan serta peningkatan terhadap kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Barru. Namun demikian ada beberapa sampel yang berada 

dalam kategori Rendah dan Tinggi, data sampel yang berada dalam kategori 

Rendah sebanyak 14 dengan persentase sebanyak 17, 72 %, hal tersebut diperoleh 

dari data kuesioner berdasarkan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Sebagian guru berada dalam kategori rendah menandakan masih ada guru yang 

memiliki kinerja yang perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut juga terlihat dilapangan 

bahwa beberapa guru masih ada yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, masih ada guru yang kurang kompeten terkait dengan pembelajaran 

yang diajarkan karena berbeda disiplin ilmu ataupun karena masih kurang 

berpengalaman dalam mengajar khususnya tenaga pendidik yang masih baru, selain 

itu pemicu rendahnya kinerja guru juga terlihat dari kreatifitas guru dalam mengajar 
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yang kadang masih menggunakan metode lama sehingga menimbulkan suasana 

pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan.  

 Disisi lain, ada juga Sebagian guru yang sudah dikatakan memiliki kinerja 

yang sanngat baik dan dikategorikan tinggi, sehingga dalam penelitian ini 

mendapatkan hasil skor analisis data kuesioner sebanyak 17 sampel dengan 

persentase 21,51% dalam kategori Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kompetensi yang dimiliki oleh sebagian guru tersebut yang sudah sangat baik, 

misalkan memiliki kreatifitas kerja yang inovatif terkait dengan penggunuaan 

bahan atau metode ajar dalam proses pembelajaran. Guru-guru yang memiliki 

kinerja yang sangat baik ini biasanya mampu memberikan suatu hasil belajar berupa 

peserta didik yang unggul dan berprestasi. 

Kinerja itu sendiri merupakan suatu hasil kerja berupa kualitas maupun 

kuantitas kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.1 Kinerja dari seorang guru 

merupakan jaminan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan lembaga dengan 

baik dan maksimal, selain itu kinerja dianggap sebagai tujuan yang harus di capai. 

Kinerja dipengaruhi oleh cara-cara yang ditempuh, usaha-usaha yang dilakukan 

setelah itu akan memunculkan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau 

sekelompok orang dalam lembaga pendidikan sesuai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan lembaga.  

Vroom menjelaskan bahwa variabel penentu kinerja adalah ability 

(kemampuan) yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pengalaman 

seseorang dalam menjalankan tugas. Selain itu, masalah motivasi juga menjadi 

penentu untuk mencapai efektivitas kinerja yang menunjukkan tingkat keterkaitan 

antara hasil dua metode dalam mengklaridikasi outcame yaitu level dan valance. 

 

1 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 67 
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Jika keduanya berada pada tingkat tinggi, maka individu dimotivasi untuk memiliki 

kinerja yang lebih efektif.2 Dengan demikian, disimpulkan bahwa kinerja dari 

individu dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dalam menjalankan tugasnya 

serta motivasi yang dimiliki seseorang tersebut untuk bekerja lebih baik lagi.  

Hamzah B. Uno yakni Kualitas kerja, indikatornya yaitu: membuat 

perencanaan program pengajaran dengan cepat, menguasai bahan pelajaran dan 

menilai kemajuan belajar mengajar, kemudian Kecepatan/ketetapan kerja, 

indikatornya yaitu : menyelesaikan program pengajaran sesuai kalender akademik 

dan Inisiatif dalam kerja, indikatornya yaitu menggunakan media dalam 

pembelajaran dan menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 3 

indikator menjadi pedoman dalam penyusunan instrument penelitian untuk 

mendapatkan hasil penelitian. 

Berdasarkan dengan hasil penelitan, melalui penggunaan indikator-

indikator yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam pembuatan dan penyusunan 

pernyataan dalam kuesioner (Angket), telah dapat diketahui bahwa kinerja guru di 

SMK Negeri 1 Barru dalam kategori sedang setelah melalui pengujian data, 

sehingga untuk meningkatkan kinerja guru tersebut dibutuhkan usaha untuk lebih 

meningkatkan cara kerja yang dimiliki oleh guru di SMK Negeri 1 Barru. Oleh 

sebab itu, dengan menghubungkan hasil penelitian dengan kajian teoretis 

disimpulkan bahwa kinerja guru di SMK Negeri 1 Barru masing dalam kategori 

sedang. Hal itu disebabkan oleh perhatian guru pada tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mengajar belum terlalu maksimal, serta cenderung hanya menggugurkan 

tugas dan tanggung jawabnya tanpa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih 

 

2 Lina Anatan, “Telaah kritis expectancy theory victor harold vroom” Jurnal Manajemen, 

(Bandung: Universitas Kristen Maranatha, Vol. 9, No. 2, 2010) h. 22 

3 Mustika Sulisto Ningsih, “Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Guru di MA Al-

Hikmah Wayhalim Kedaton Bandar Lampung” Skripsi (Lampung: Fakultas tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden intan Lampung 2017), h. 7-8. 
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terhadap tugas dan fungisnya. sehingga diharapkan kedepannya agar guru lebih 

memperhatikan kinerjanya agar dapat mewujudkan suatu hasil belajar yang lebih 

baik.   

2. Pembahsan tentang Kompetensi Sosial Kepala Sekolah SMK Negeri 1 

Barru 

Berdasarkan hasil analisis data angket yang telah dibagikan kepada 79 

responden dapat diketahui bahwa Kompetensi Sosial Kepala Sekolah berada pada 

kategori Sedang. Hal tersebut dapat dilihat pada frekuensi terbanyak yakni 48 

responden dengan persentase sebesar 60, 75 %. 

a. 17 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah berada pada interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 21, 

51%  

b. 48 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kompetensi Sosial berada 

pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 60, 75 %  

c. 14 sampel dari keselurahan responden, mengenai Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah berada pada interval kategori Tinggi dengan presentasi sebesar 17, 

72%  

Oleh sebab itu, hasil pengelolaan data penelitian menunjukkan bahwa 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Barru secara umum melihat 

jumlah tanggapan responden sebanyak 48 dengan persentase 60, 75 % berada dalam 

kategori Sedang yang berarti Komptensi Sosial Kepala Sekolah masih belum 

terlalu maksimal sehingga masih perlu adanya perbaikan serta peningkatan peran 

Kompetensi Sosial oleh Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan figur teladan dalam 

lembaga organisasi sekolah.  

Namun demikian ada beberapa sampel yang berada dalam kategori Rendah 

dan Tinggi, data sampel yang berada dalam kategori Rendah sebanyak 17 dengan 

persentase sebanyak 21,51%, hal tersebut diperoleh dari data kuesioner berdasarkan 
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indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kepala Sekolah dikatakan 

memiliki Kompetensi Sosial yang rendah karena Sebagian Responden menganggap 

bahwa kepala sekolah kadang tidak memberikan dukungan lebih terkait beberapa 

saran yang diberikan atas kebijakan yang dirumuskan, biasanya hal tersebut terjadi 

dalam rapat kerja sekolah sehingga pihak yang merasa saran tidak terpenuhi merasa 

kecewa. 

Dalam pandangan lain, beberapa responden mengatakan bahwa kompetensi 

sosial kepala sekolah dalam kategorisasi Tinggi, sehingga dalam penelitian ini 

mendapatkan hasil skor analisis data kuesioner sebanyak 14 dengan persentase 17, 

72%. Hal tersebut dilihat dari keterbukaan kepala sekolah dalam menerima 

beberapa saran dan kritikan dari semua anggota, serta kemampuan kepala sekolah 

dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat diluar sekolah.  

Kompetensi Sosial atau interpersonal skill merupakan kemampuan 

membangun relasi dengan orang lain secara efektif berupa kecakapan komunikasi, 

kecakapan memberi motivasi, kecakapan bekerja sama, kecakapan pemimpin, 

mempunyai kharismatik, serta keterampilan melakukan mediasi.4 Kompetensi 

sosial kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan kepala sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara 

konsisten yang memungkinkannya menjadi komponen atau berkemampuan dalam 

mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan peningkatan potensi 

sumberdaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.5 

 

4 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006) h. 322. 

5 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran (Bandung: 

Alfabeta, 2009) h. 28. 
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Kepala sekolah dalam melakasanakan tugas dn perannya dituntut agar 

mampu memahami lingkungan kerjanya. Dalam konteks lingkungan sekolah, 

kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial dalam menjalankan tugasnya, 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomo 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yani: Bekerja 

sama dengan pigak lain untuk kepentingan sekolah, Berpartisipasi dalam kegiatan 

Sosial Kemasyarakaran, Memiliki Kepekaan Sosial terhadap orang lain atau 

kelompok lain.6 Indikator tersebut yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian 

yang dilakukan dalam tulisan ini untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Berdasarkan dengan hasil penelitan, melalui penggunaan indikator-

indikator peneliti gunakan sebagai dasar dalam pembuatan dan penyusunan 

pernyataan dalam kuesioner (Angket), telah dapat diketahui bahwa kompetensi 

sosial kepala sekolah di SMK Negeri 1 Barru dalam kategori sedang setelah melalui 

pengujian data, sehinggga untuk meningkatkan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

tersebut dibutuhkan usaha untuk lebih meningkatkan kompetensi sosial kepala 

sekolah di SMK Negeri 1 Barru Oleh sebab itu, dengan menghubungkan hasil 

penelitian dengan kajian teoretis disimpulkan bahwa Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah di SMK Negeri 1 Barru masing dalam kategori sedang.  

Hal itu disebabkan oleh Kurangnya komunikasi aktif yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dengan lingkungan sekitar. Kepala sekolah hanya sekedar 

menggugurkan tugas dan tanggung jawabnya disekolah tanpa memberikan 

perhatian lebih terhadap sumber daya manusia di lingkungan sekolah. 

 

 

6N Nurhikmawati, “Analisis Kompetensi Sosial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Peran Serta Masyarakat Di SMK Muhammadiyah 3 Makassar” (2019), http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/id/eprint/16277%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/16277/1/Nurhikmawati.pdf. 
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3. Pembahasan tentang Peningkatan Akreditasi SMK Negeri 1 Barru 

Berdasarkan hasil analisis data angket yang telah dibagikan kepada 79 

responden dapat diketahui bahwa Peningkatan Akreditasi Sekolah berada pada 

kategori Sedang. Hal tersebut dapat dilihat pada frekuensi terbanyak yakni 53 

responden dengan persentase sebesar 67, 08 %. 

a. 14 sampel dari keselurahan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori rendah dengan presentasi sebesar 17.72 %  

b. 53 sampel dari keseluruhan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 67. 08%  

c. 12 sampel dari keseluruhan guru, mengenai Peningkatan Akreditasi berada 

pada interval kategori Sedang dengan presentasi sebesar 15.18 %  

 Hal tersebut membuktikan bahwa Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru secara 

umum berada dalam kategori Sedang, hal tersebut menjadi bentuk refresentatif dari 

jumlah responden sebanyak 53 dengan persentase 67, 08 % yang berarti Akreditasi 

Sekolah masih belum terlalu baik dan belum Maksimal, sehingga sekolah belum 

mampu bersaing dengan sekolah yang berakteditasi unggul. Sehingga, perlu 

dilakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru.  

Namun demikian ada beberapa sampel yang berada dalam kategori Rendah 

dan Tinggi, data sampel yang berada dalam kategori Rendah sebanyak 14 dengan 

persentase sebanyak 17, 72%, hal tersebut diperoleh dari data kuesioner 

berdasarkan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peningkatan 

Akreditasi sekolah dikatakan masih rendah oleh beberapa responden dikarenakan 

manajemen sekolah yang belum terlalu baik dalam mempersiapkan kebutuhan 

peningkatan akreditasi seperti upaya peningkatan akreditasi setiap jurusan dan juga 

kurangnya kesadaran warga sekolah tentang pentingnya peningkatan akreditasi 

Dalam pandangan lain, beberapa responden mengatakan bahwa Peningkatan 
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Akreditasi Sekolah dalam katergori Tinggi yang merupakan bentuk refresentatif 

dari Skor Responden sebanyak 12 dengan persentase 15, 10%. hal tersebut dilihat 

dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan serta mutu guru dan proses 

pembelajaran.  

Akredirasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan 

pendidikan dasar dan menengahm dan satuan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk 

memberikan penjaminan mutu pendidikan.7 Kegiatan penetapan Akreditasi 

memiliki beberapa mekanisme yang merupakan acuan pengakreditasian 

sekolah/madrasah, acuan tersebut dibentuk oleh lembaga tertentu yang bernama 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Adanya pengakuan terhadap 

lembaga pendidikan atau instansi memiliki beberapa keunggulan, hal tersebut 

memicu pula pada kualitas semangat kerja dan juga eksisteni dari suatu lembaga 

atau instansi yang memperoleh akreditasi.  Abdul Malik mengemukakan bahwa ada 

beberapa komponen berdasarkan instrument Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 

2020 dalam pengembangannya menitik beratkan pada 4 hal yang menjadi indikator 

utama dalam peningkatan akreditasi lembaga pendidikan tingkat SD/MI, SMP/Mts, 

SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB yaitu, Mutu lulusan; Proses Pembelajaran; Mutu 

Guru; dan Manajemen Sekolah/Madrasah.8 Hal tersebut yang menjadi indikator 

penting dalam menjawab hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Berdasarkan dengan hasil penelitan, melalui penggunaan indikator-

indikator peneliti gunakan sebagai dasar dalam pembuatan dan penyusunan 

pernyataan dalam kuesioner (Angket), telah dapat diketahui bahwa Akreditasi 

 

7 Abdul dkk Malik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020, Madrasah, Admin Ayo, 

2020, https://www.ayomadrasah.id/2020/06/pedoman-akreditasi-sekolah-madrasah-2020.html. 

8 Abdul Malik, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 jenjang SMK/MAK (Jakarta: 

BAN-S/M), h.5.  
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Sekolah di SMK Negeri 1 Barru dalam kategori sedang setelah melalui pengujian 

data, sehinggga untuk meningkatkan Akreditasi tersebut dibutuhkan usaha serta 

keterlibatan dan kerjasama aktif seluruh sumber daya manusia disekolah dalam 

rangka memberikan perbaikan dan perubahan yang lebih baik. 

4. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru 

Setelah melalui beberapa tahapan analisis data, hasil dari analisis data yang 

dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Kinerja Guru terhadap 

peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut dapat dari data yang 

dihasilkan diperolah thitung = 6,048dan ttabel = 1.991 dengan db = 77. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa t hitung > t tabel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh antara kinerja guru terhadap peningkatan Akreditasi di SMK 

Negeri 1 Barru dengan koefisien determinasi sebanyak 32,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh 

antara kinerja guru terhadap peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal 

tersebut berarti kinerja guru mempunyai peran dalam meningkatkan akreditasi di 

suatu lembaga pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa Akreditasi merupakan 

suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu 

pendidikan. Proses penetapan akreditasi tidak semata begitu saja, namun mengikuti 

beberapa tahapan serta mekanisme yang merupakan acuan yang berdasarkan [ada 

mekanisme pengakreditasian Sekolah/Madrasah. Dalam penentuan akreditasi ada 

beberapa standar yang perlu diperhatikan diantaranya adalah standar mutu pendidik 

dan tenaga kependidikan. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas tenaga pendidik 

menjadi salah satu aspek penilaian penetapan akreditasi. Guru sebagai tenaga 
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pendidik merupakan garda utama dalam proses pendidikan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan perannya sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

disuatu lembaga pendidikan. Kinerja yang baik serta unggul dari seorang guru akan 

menghasilkan sebuah output berupa peserta didik yang unggul dalam prestasi juga. 

Dengan alasan itu kemudian Guru menjadi salah satu objek penilaian Visitasi 

Kinerja dalam proses penilaian Akreditasi oleh lembaga Badan Akreditasi 

Nasional.  

5. Pengaruh Kompeteni Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan 

Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

Setelah melalui beberapa tahapan analisis data, hasil dari analisis data yang 

dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah terhadap peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut 

dapat dari data yang dihasilkan diperolah thitung = 5,961 dan ttabel = 1.991 dengan db 

= 77. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara kompetensi sosial kepala sekolah 

terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh hasil penelitian yang 

menandakan terdapat Pengaruh antara Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersbut berarti bahwa Seorang 

kepala sekolah yang memiliki kompetensi soaial yang baik maka akan menjadi 

salah satu aspek dalam meningkatnya akreditasi di lembaga pendididkan tersebut. 

Secara umum tentunya dalam menjalankan roda kepemimpinan disuatu lembaga 

pendidikan, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelolah 

lembaga pendidikan tersebut termasuk dalam mengarahkan serta mengawasi 

bawahannya agar dapat bekerja dengan baik sehingga tujuan pendidikan di lembaga 

pendidikan tersebut dapat terwujud dengan efektif serta efisien.  
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Dalam komponen pengakreditasian sekolah ada beberapa standar yang 

perlu diperhatikan diantaranya adalah standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Dalam 

memenuhi beberapa tuntutan dalam komponen tersebut dibutuhkan kejelian serta 

kompetensi yang baik dari seorang pemimpin. Namun demikian, Seorang kepala 

sekolah tidak mampu mengerjakan semua hal secara mandiri. Kepala sekolah 

sebagai pemimpin tentunya harus menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan 

kerjanya agar dapat tercipta lingkungan kerja yang baik, sehingga mampu 

mewujudkan hubungan emosional yang baik antara kepala sekolah dan 

bawahannya. Interaksi sosial yang baik dari kepala sekolah terhadap lingkungannya 

akan dapat memudahkan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya serta dapat membantu dalam melakukan pengawasan, sehingga 

dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut.  

6. Pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

terhadap Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

Setelah melalui beberapa tahapan analisis data, hasil analisis data yang 

dilakukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja guru pada 

peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Data tersebut di ambil dari hasil uji 

analaisis F hitung yang di peroleh F hitung = 24,105 dan F tabel = 3,12.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa F hitung > F tabel didukung oleh hasil uji regresi berganda 

menunjukkan t hitung X1 (2,998), dan X2 (2,866) > t tabel (1, 991).  Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil 

(Ho) ditolak. 

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menunujukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara kinerja guru dan kompetensi sosial kepala sekolah terhadap peningkatan 
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akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan 

yang saling berkaitan antara kinerja guru, kompetensi sosial dan akreditasi sekolah. 

kinerja guru akan mengalami peningkatan jika mendapatkan perhatian atau 

kepedulian dari kepala sekolah sebagai pihak yang memberikan kebijakan dalam 

lingkungan sekolah. Interaksi sosial serta kepekaan sosial seorang kepala sekolah 

dengan para guru akan menciptakan hubungan emosional yang baik. Dengan 

hubungan emosional yang terjalin baik, maka kepala sekolah dapat lebih mudah 

dalam memberikan arahan serta mengontrol hasil kerja dari guru, sehingga 

kompetensi sosial kepala sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru.  

Dalam upaya peningkatan akreditasi diperlukan kolaborasi aktif seluruh 

stakeholder dalam lembaga pendidikan di sekolah. Peningkatan Akreditasi harus 

memenuhi beberapa komponen yang tertuan dalam instrument akreditasi satuan 

pendidikan tahun 2020 yakni: Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan 

manajemen sekolah/madrasah. Pemenuhan empat komponen tersebut sangat 

berkaitan dengan kinerja guru dan kompetensi sosial. Sehingga, ke empat 

komponen tersebut tidak bisa terlepas dari peran kinerja guru dan kompetensi sosial 

kepala sekolah dalam memberikan suatu hasil yang baik dalam upaya peningkatan 

akredirasi.  

Guru yang merupakan figure utama yang menjadi pusat transfer ilmu antara 

pendidik dan peserta didik, sehingga dibutuhkan kualitas yang baik dari kinerja 

guru. Disisi lain juga, guru memerlukan sosok pemimpin yang mampu 

mengarahkan serta memberikan motivasi terbaik dalam rangka meningkatkan 

kualitas kerja guru. Kompetensi Sosial seorang kepala sekolah yang baik akan 

menimbulkan komunikasi aktif antara kepala sekolah dan guru, sehingga hubungan 

emosional kerja yang baik dapat terwujud. Dan ketika emosional kerja yang baik 

terwujud makan akan memberikan kualitas lembaga pendidikan yang baik yang 

tergambarkan dari Akreditasinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMk Negeri 1 Barru. Maka, diperoleh kesimpulan 

penelitian sebagai berikur: 

1. Gambaran Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Barru berada dalam kategori 

Sedang yang di peroleh dari mayoritas hasil pengujian angket menempatkan 

sebanyak 48 responden dari keseluruhan berjumlah 79 dengan persentase 

mencapai 60.75 %. Hal tersebut membuktikan bahwa Kinerja Guru secara 

umum masih berada dalam kategori sedang sehingga kinerja guru masih 

belum terlalu efektif dan masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan 

dalam rangka memperbaiki kinerja guru.  

2. Gambaran Kompetensi Sosial Kepala SMK Negeri 1 berdasarkan hasil 

pengolahan data kuesioner diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

Kompetensi Sosial kepala Sekolah berada dalam kategori sedang. Hal 

tersebut terlihat dari hasil pengujian angket yang menempatkan sebanyak 

48 responden dari keseluhan berjumlah 79 dengan persentase mencapai 

60.75 %. Oleh sebab itu, hasil tersebut membuktikan bahwa Kompetensi 

Sosial secara umum masih dalam kategori sedang sehingga perlu upaya 

lebih untuk meningkatkan kompetensi sosial kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kepala sekolah menjadi seorang pemimpin dan juga 

sebagai figur teladan di lingkungan sekolah ataupun di luar dari lingkungan 

sekolah. kompetensi sosial kepala sekolah harus diperhatikan dalam rangka 

meningkatkan hubungan emosional di dalam lingkungan kerja yang baik. 



108 

 

   

 

3. Gambaran mengenai Peningkatan Akreditasi SMK Negeri 1 Barru setelah 

melalui hasil uji analisis data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil 

yang menunjukkan bahwa Akreditasi SMK Negeri 1 Barru berada dalam 

kategori B, serta upaya dalam peningkatan akreditasi di SMK negeri 1 Barru 

masih dalam kategori Sedang. Hasil tersebut diperoleh dari uji analalisis 

data kuesioner yang menunjukkan bahwa diantara keseluruhan responden 

sejumlah 79, mayoriras sebanyak 53 responden dengan persentase 67, 08 % 

berada dalam kategori sedang. Oleh sebab itu, hal tersebut membuktikan 

bahwa akreditasi di SMK Negeri 1 Barru masih dalam kategori sedang, 

sehingga perlu upaya lebih maksimal lagi untuk dapat meningkatkan 

kualitas akreditasi sekolah. Akreditasi ini merupakan suatu gambaran dari 

kualitas pendidikan di sekolah dan dapat meningkatkan eksistensi sekolah 

dalam rangka memperoleh perhatian masyarakat luas. 

4. Terdapat pengaruh antara Kinerja Guru terhadap peningkatan Akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut dibuktikan dengan Uji Analisis data yang 

dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa data yang dihasilkan diperolah 

thitung = 6,048 dan ttabel = 1.991 dengan db = 77. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis 

Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh antara kinerja guru terhadap peningkatan Akreditasi di 

SMK Negeri 1 Barru 

5. Terdapat Pengaruh antara Kompetensi Sosial Kepala Sekolah terhadap 

Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut dibuktikan 

dengan Uji Analisis data yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa 

data yang dihasilkan diperolah thitung = 5,961 dan ttabel = 1.991 dengan db = 

77. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil 
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(Ho) ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara kompetensi sosial kepala 

sekolah terhadap peningkatan akreditasi di SMK Negeri 1 Barru 

6. Terdapat pengaruh antara Kinerja Guru dan Komepetensi Soaial Kepala 

Sekolah Peningkatan Akreditasi di SMK Negeri 1 Barru. Hal tersebut 

diperoleh dari hasil Uji Analisis Data penelitian yang menunjukkan bahwa 

hasil uji analisis F hitung yang diperoleh F hitung (24,105) > F tabel (3.12), 

di dukung oleh hasil uji regresi berganda menunjukkan t hitung X1 (2,998), 

dan X2 (2,866) > t tabel (1, 991).   Hal tersebut menunjukkan bahwa F 

hitung > F tabel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis 

Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian dan oleh data yang didapatkanm diketahui bahwa 

kinerja guru dan kompetensi sosial berpengaruh terhadap peningkatan akreditasi 

SMK Negeri 1 Barru. Hal ini membuktikan bahwa dalam upaya memperbaiki 

kualitas dari pendidikan maka diperlukan Kerjasama yang baik dari segenap stake 

hokder yang ada. Kepala sekolah dan guru merupakan dua variabel sangat penting 

dalam upaya meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan. peran kepala sekolah 

sebagai pemimpin dan pemegang kebijakan tertinggi di lembaga pendidikan 

sekolah mengakibatkan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengatur dan 

juga membina serta memberikan pengarahan kepada bawahannya. Sehingga dalam 

rangka memberikan pengararahan dan agar pembinaan yang dilakukan seorang 

kepala sekolah, maka kepala sekolah dituntut agar mampu membina hubungan 

emosional yang baik dengan guru agar hal yang disampaikan dapat mudah di 

pahami serta seorang kepala sekolah dapat mengkoordinir guru dengan agar kinerja 

guru tersebut juga baik. 
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Kompetensi sosial keepala sekolah dan kinerja guru harus diperhatikan 

didalam lembaga pendidikan sekolah. hal tersebut dikarenakan guru dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga mebutuhkan sosok pemimpin yang 

dapat memberikan arahan dan juga perhatian dan dukungan dalam menjalankan 

tugas, sehingga dibutuhkan interaksi sosial yang baik dari seorang kepala sekolah 

dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada guru. Oleh karena itu, penulis 

mengemukakan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Kinerja guru yang optimal ditandai dengan efektif serta efesiennya suatu 

hasil kerja dari seorang guru. Kinerja yang baik tentunya akan berpengaruh 

pada kualiatas pendidikan yang dihasilkan. Sebagai garda terdepan dalam 

lembaga pendidikan sekolah dalam proses pentransferan ilmu antara 

pendidik dan peserta didik, guru harus mampu memperbaiki kinerjanya agar 

dapat menciptakan kualitas peserta didik yang unggul dan berprestasi.  

2. Kompetensi sosial merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh 

seorang kepala sekolah. kompetensi ini sangat penting untuk diterpkan 

dalam suatu lingkungan kerja. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang 

mengharuskan kepala sekolah harus dapat menyatukan berbagai perbedaan 

yang dimiliki oleh bawahannya terutma guru. Dengan kompetensi sosial 

yang baik dimiliki oleh seorang kepala sekolah, maka akan terjalin interaksi 

sosial yang baik sehingga akan menimbulkan hubungan emosional yang 

baik juga dalam lingkungan kerja. Hubungan emosional yang baik dalam 

lingkungan kerja membuat kepala sekolah dapat lebih mudah dalam 

memberikan arahan dan juga melakukan pembimbingan terhadap kinerja 

dari seroang guru, 

3. Peningkatan Akreditasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

eksistensi lembaga pendidikan yang dimiliki. Akreditasi merupakan suatu 

pengakuan formal terhadap suatu lembaga pendidikan yang melambangkan 
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kualitas dari lembaga pendidikan tesebut. Akreditasi menjadi salah satu 

faktor peminatan masyarakat sehingga bersedia menjalin Kerjasama dan 

juga memasukkan peserta didik di sekolah tersebut. Oleh karena itu, perlu 

upaya sadar setiap elemen yang ada di lembaga pendidikan agar mampu 

meningkatkan akreditasi di sekolahnya. Pengakuan Akreditasi tentu saja 

tidak semata-mata diberikan begitu saja, hal tersebur melalui berbagai 

tahapan dan juga pertimbangan tertentu yang diatur oleh lembaga khusus 

yakni Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Meningkatnya Akreditasi di 

suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran kepala sekolah dan juga 

guru dalam memberikan suatu hasil kerja yang terbaik di lingkungan 

kerjanya.  
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LAMPIRAN ANGKET 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KINERJA GURU DAN KOMPETENSI SOSIAL KEPALA 

SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN AKREDITASI  

DI SMKN 1 BARRU 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Pengantar: 

a. Angket ini diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi 

sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi 

Sosial Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Akreditasi di SMKN 1 Barru. 

b. Data yang kami dapatkan, semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian 

dalm rangka penyelesaian studi pada program Magister di UIN Alauddin 

Makassar. Untuk itu, anda tidak perlu ragu mengisi angket ini. Kerahasiaan 

data, kami jamin sepenuhnya. 

c. Informasi yang anda berikan sangat berguna bagi kami untuk menganilisis 

tentang pengaruh Kinerja Guru dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

terhadap Peningkatan Akreditasi di SMKN 1 Barru. 

d. Partisipasi anda memberikan informasi merupakan sumbangan yang amat 

berharga buat kami dalam penyelesaian studi. Untuk itu, kami ucapkan banyak 

terima kasih. 

2. Penjelasan Pengisian  

a. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon kesediaan anda 

untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

b. Narasumber dimohon untuk memilih salah satu jawaban dengan member tanda 

centang(√) pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan keadaan atau fakta 

yang terjadi.  

3. Keterangan Singkatan pilihan 

S = Sesuai 

SS = Sangat Sesuai  

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat Tidak Sesuai  

B. Identitas 

Nama    = 

Tempat tugas   = 

Mapel yang diajarkan = 

Pendidikan terakhir = 

Lama mengajar   = 

Status dinas   = PNS/Honor (Coret Yang tidak Perlu) 
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1. Kinerja Guru 

KUALITAS KERJA 

Membuat rencana program pengajaran (RPP) dengan cepat 

NO Pernyataan 
NILAI 

S SS TS STS 

1 Saya mampu membuat rencana program pengajaran dengan 

cepat  

    

2 Semua guru mampu membuat RPP dengan baik dan benar     

3 

 

RPP yang dibuat sangat sesuai dengan kebutuhan belajar 

peserta didik berdasarkan SILABUS 

    

4 

 

Saya bekerja sama dengan teman guru saya dalam membuat 

RPP 

    

5 Saya mengerjakan RPP dengan mandiri tanpa bantuan orang 

lain 

    

Menguasai bahan ajar dan menilai kemajuan belajar mengajar 

6 Mampu menguasai bahan ajar yang diberikan     

7 Bahan ajar yang saya ajarkan sesuai dengan disiplin ilmu 

saya dapatkan diperkuliahan 

    

8 Mampu menguasai bahan ajar meskipun tidak sesuai dengan 

disiplin ilmu yang saya miliki di perkuliahan 

    

9 Wajib mempelajari bahan ajar sebelum mengajarkan ke 

peserta didik 

    

10 

 

Menilai kesuksesan belajar peserta didik dari kemampuan 

memahami dengan cara mengevaluasi hasil pembelajaran  

    

11 Membuat data pencapaian hasil belajar peserta didik untuk 

mengukur peningkatan/penurunan hasil belajar 

    

KECEPATAN/KETEPATAN KERJA 

Menyelesaikan program pengajaran sesuai kalender akademik 

12 Membuat jadwal kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

kalender akademik  
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13 Menyelesaikan program pengajaran tepat waktu sesuai 

dengan aturan kalender akademik dengan mengacu pada 

RPP yang telah saya buat  

    

14 
Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan kalender 

akademik  

    

15 
Kalander akademik memudahkan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran 

    

16 
Saya merasa tidak kewalahan jika harus berpacu dengan 

Kalander akademik dalam penyelesaian tugas 
 

   

17 
Kalander akademik yang dibuat sangat efektif sesuai dengan 

kebutuhan sekolah 

    

INISIATIF KERJA 

Menggunakan media dalam pembelajaran 

18 Saya mampu menggunakan media pendukung dalam proses 

pembelajaran. 

    

19 Saya menggunakan teknologi digital dan media informasi 

dalam proses pembelajaran  

    

20 

 

Untuk mengefesienkan serta mengefektifkan waktu di era 

pandemi saya menggunakan media sosial dalam praktek 

pembelajaran jarak jauh 

    

21. Tuntutan zaman memaksa guru untuk lebih kreatif dalam 

mengajar 

    

22 Menggunakan media dan sumber belajar yang relevan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

    

Menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran 

23 Menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar 

proses pembelajaran lebih efektif 

    

24 Saya memberikan pelajaran dengan berbasis internet (E-

Learning). 
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2. Kompetensi Sosial 

BEKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN UNTUK KEPENTINGAN 

SEKOLAH/MADRASAH 

NO Pernyataan 

NILAI 

S SS TS STS 

1 Mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat 

lingkungan sekolah dan diluar sekolah 

    

2 Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa untuk 

mengetahui perkembangan siswa 

    

3 

 

Saya berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

pegawai tata usaha dan guru 

    

4 Kepala sekolah menjadi pemrakarsa pembaharuan untuk 

kemajuan kegiatan pembelajaran di sekolah 

    

5 Kepala sekolah secara proaktif menggali sumberdaya dari 

komite sekolah atau masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas sekolah 

    

6 Kepala sekolah memandang guru, dan masyarakat umum 

sebagai partner kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan 

disekolah  

    

7 Melibatkan komite Sekolah dan Seluruh Stakeholders dalam 

setiap pengambilan kebijakan 

    

8 Melakukan kerja sama dengan beberapa instansi dan 

perusahaan dalam menopang kualitas pembelajaran berupa 

praktek kerja industri untuk peserta didik 

    

9 Melakukan kerja sama dengan beberapa instansi dan 

perusahaan dalam menopang kinerja tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

    

10 Melakukan kerjasama dengan perusahaan dan instansi dan 

universitas dalam menjamin mutu lulusan  

    

BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
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11 Saya berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

masyarakat sekitar 

    

12 Kepala sekolah menciptakan hubungan yang harmonis antar 

sesama warga sekolah dan masyarakat umum untuk 

mewujudkan suasana kerja yang kondusif/menyenangkan  

    

13 
Kepala sekolah mendorong keterlibatan semua guru dan 

warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan  

    

14 
Menggelar buka bersama dengan masyarakat pada saat 

ramadhan 

    

15 
Melaksanakan gerak jalan santai memperingati MILAD 

SMK N 1 BARRU untuk menjalin hubungan sosial dengan 

masyarakat 

 
   

16 
Turut serta dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 serta 

gerakan disiplin protokol kesehatan 

    

17 Turut serta meramaikan kegiatan keagamaan maupun 

kegiatan masyarakat yang lain 

    

MEMILIKI KEPEKAAN SOSIAL TERHADAP ORANG ATAU KELOMPOK 

LAIN 

18 Kepala sekolah secara adil menerapkan sangsi kepada 

bawahan yang lalai melaksanakan tugasnya  

    

19 Kepala sekolah melakukan pendekatan pribadi (personal) 

terhadap guru yang dianggap tidak disiplin dalam 

melaksanakan tugasnya 

    

20 Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial menjaga kebersihan 

lingkungan bersama masyarakat 

    

21 Turut serta dalam TIM relawan tanggap bencana     

22 Berperan aktif dalam menjaga protokol kesehatan serta 

melawan Covid-19 

    

23 Menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari 

keluarga kurang mampu 

    

24 Berperan aktif dalam memberantas penggunaan narkoba dan 

obat-obatan terlarang serta sex bebas 
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3. Peningkatan Akreditasi  

MUTU LULUSAN 

NO Pernyataan 
NILAI 

S SS TS STS 

1 Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 

    

2 Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri dan 

bertanggung jawab 

    

3 Siswa memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat     

4 Siswa memiliki pengetahuan faktual, prosedural, 

konseptual, metakognitif 

    

5 Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif 

    

PROSES PEMBELAJARAN 

6 Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi 

sikap, Kompetensi pengetahuan, Kompetensi keterampilan, 

Kompetensi siswa 

    

7 Perangkat pembelajaran menyesuaikan ruang lingkup 

materi pembelajaran 

    

8 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan 

dengan melibatkan pemangku kepentingan melewati 

tahapan operasional pengembangan 

    

9 Sekolah menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai 

struktur kurikulum yang berlaku 

    

10 Sekolah menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan 

lokal 

    

11 Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa     

MUTU GURU 

12 Berkualifikasi minimal S1/D4     
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13 Rasio guru kelas dan guru mata pelajaran terhadap 

rombongan belajar seimbang 

    

14 Bersertifikat pendidik     

15 Memiliki Kompetensi yang baik     

16 Berpengalaman mengajar selama waktu yang ditetapkan     

MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH 

17 Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan     

18 Mengembangkan rencana kerja sekolah dengan ruang 

lingkup sesuai ketentuan 

    

19 Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam 

perencanaan pengelolaan 

    

20 Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap     

21 Melaksanakan kegiatan evaluasi diri dalam pelaksanaan 

program sekolah 

    

22 Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta 

masyarakat serta lembaga lain yang relevan 

    

23 Mengelola sumber daya dengan baik     

24 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan     
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LAMPIRAN GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 Barru 

Sejarah singkat berdirinya SMK Negeri 1 Barru pada mulanya sekolah ini 

bernama Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Parepare Filial Barru 

yang pada waktu itu menempati Gedung SD Senter S. Binangae Kec. Barru Kab. 

Barru dengan jumlah Guru 19 orang dinahkodai oleh Kepala Sekolah pertama 

Nadjamuddin Aslam, BA Putra Barru Asal Mangkoso. Sekolah ini awalnya 

membina tiga Jurusan yaitu; 

a. Tata Buku, 

b. Tata Niaga 

c. Koperasi 

Kemudian tahun 1985 SMEA Negeri Pare-Pare Filial Barru di pindahkan 

ke SD Kompleks pegawai Jalan R.A Kartini No.88 sekarang Jalan Melati No.57 

Barru berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dan Gedung Nomor 591/40 tanggal 22 

April 1985 terdiri dari luas areal kurang lebih 4.321 m2. Gedung Ruang belajar 9 

lokal ditambah perumahan kepala sekolah/guru oleh bapak Bupati Barru Mansyur 

A. Sulthan, BA. memperhatikan perkembangan SMEA Negeri Pare-Pare Filial 

Barru terutama animo masyarakat untuk mamasukkan Putra-Putrinya pada sekolah 

ini cukup besar. Dimana saat itu muridnya berjumlah 530 (Lima ratus tiga puluh) 

orang melihat perkembangan tersebut, maka pihak sekolah mengharapakan agar 

SMEA Negeri Pare-Pare Filial Barru dapat ditingkatkan statusnya menjadi SMEA 

Negeri Barru yang berdiri sendiri dan Alhamdulillah pemerintah setempat 

merespon dengan baik sehingga keluarlah Rekomendasi dari Bupati Barru Nomor 

225/BKDH/I/85, Berdasarkan Rekomendasi Bupati Barru Pihak sekolah 

mengusulkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel untuk 

diusulkan pada Mendikbud RI agar sekolah ini berdiri sendiri menjadi SMEA 
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Negeri Barru yang dulunya bernama SMEA Negeri Pare-Pare Pilial Barru, tahun 

1986 terbit SK No.0888/O/1986 Terhitung mulai tanggal 22 Desember 1986 dan 

SMEA Negeri Barru resmi berdiri sendiri. 

Tahun demi tahun sekoLah ini semakin diminati oleh masyarakat untuk 

memasukkan putra-putrinya pada Sekolah Menengah Kejuran maka pihak sekolah 

bersama pengurus BP-3 mengusulakan kepada Bapak Bupati Barru untuk 

mendapatkan penambahan lahan, berdasarkan hal tersebut Buapati Barru 

menyetejui dan menyerahkan tanah seluas 7.044 m2, dengan bertambahnya luas 

lahan yang dimiliki SMEA Negeri Barru menjadi 11.365 m2 kemudian tahun 1999 

BP-3 membeli Lahan seluas 7.110 m2 sehingga luas lahan secara keseluruhan 

menjadi 18.475 dengan Luas Bangunan 3.773 m2, Jumlah siswa 982 orang, 

kemudian Tahun 1999 SMEA Negeri Barru berubah Nama Menjadi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) kemudian tahun 1999 Jurusan Koperasi diganti 

Jurusan Adm. Perkantoran dan Kedua Jurusan lama berobah yaitu Tata Buku 

menjadi Akuntansi, Tata Niaga menjadi Perdagangan tahun 2007 SMK Negeri 1 

Barru membuka 4 Program Keahlian baru diantaranya : 

a. Nautika Perikanan Laut 

b. Tata Buku 

c. Multi Media 

d. Tehnik Komputer Jaringan 

Sehingga Program Keahlian menjadi delapan diantaranya: Program 

Keahlian Akuntansi (AK), Adm. Perkantoran (AP), Manajemen Bisnis (PM), 

Naituka Perikanan Laut (NKPI), Tata Busana (TB), Multi Media (MM), Tehnik 

Komputer dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Tahun Pelajaran 

2013-2014 Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Perbankan di tutup dengan 

alasan animo masyarakat kurang dimunati. Sehingga program keahlian yang dibuka 

SMK Negeri 1 Barru pada tahun Ajaran 2013-2014 menjadi 6 Jurusan, Kemudian 
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tahun 2010 Pemerintah Daerah membuka SMK Negeri 2 Barru tepatnya Desa 

Pancana Kec. Barru Kab. Barru dan Jurusan NKPI dialihkan ke SMK Negeri 2 

Barru dan digantikan Program Keahlian Perbankan hingga saat itu SMK Negeri 1 

Barru membina delapan Program Keahlian. 

a. Program Keahlian Akuntansi 

b. Program Keahlian Adm. Perkantoran 

c. Program Keahlian Perdagangan 

d. Program Keahlian Tata Busana 

e. Program Keahlian Multi Media 

f. Program Keahlian Tehnik Komputer dan Jaringan 

g. Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak 

h. Program Keahlian Perbankan 

Tahun Pelajaran 2013-2014 Prgram Keahlin Perbankan dan Rekayasa 

Perangkat Lunak dihapus dengan pertimbangan animo masyarakat kurang diminati. 

Sehingga sampai saat ini Program Keahlian menjadi 6 Jurusan diantaranya: 

a. Program Keahlian Akuntansi 

b. Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

c. Program Keahlian Perdagangan 

d. Program Keahlian Tata Busan 

e. Program Keahlian Multimedia 

f. Program Keahlian Tehnik Komputer dan Jaringan 

Tahun 2018 sampai sekarang sesuai dengan kurikulum K13 ada sebagian 

nama Prgram Keahlian berubah menjadi: 

a. Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

b. Program Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 

c. Program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran 

d. Program Keahlian Tata Busana 
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e. Program Keahlian Multimedia 

f. Program Keahlian Tehnik Komputer dan Jaringan 

Sejak berdirinya SMK Negeri 1 Barru dari 1985 sampai sekarang telah 

mengalami 7 (tujuh) kali pergantian Kepala Sekolah diantaranya: 

a. Nadjamuddin Aslam, BA. (1985 - 1988) 

b. Drs. Bustamin Yusuf (1989 - 1998) 

c. Sahabuddin Saleh, S.Sos. (1999 - 2007) 

d. Andi Amrullah P. S.Pd, M.Pd. (2008) - Pejabat Sementara 

e. Drs. Sultan, MM. (2009 - 2011) 

f. Drs. Arifin (2012 - 2017) 

g. Drs. Samsibar, MM. (2018 – 2021) 

h. Drs. Muhammad Kasim, M.Pd. (2022)- Pejabat Sementara 

Tahun 2012 atas kepemimpinan Drs. Arifin SMK Negeri 1 Barru berhasil 

mendapatkan Sertifikat ISO 2001-2008 yaitu Quality Management Sistem dari 

Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu yang berkantor di Inggris. 

2. Profil SMK Negeri 1 Barru 

Nama Lembaga  : SMK Negeri 1 Barru   

NPSN    : 40302143 

Akreditasi    : B 

Nama Kepala Sekolah  : Drs. Muhammad Kasim, M. Pd. 

Alamat Sekolah  : Jl. Melati Nomor 57 

Status Sekolah   : Negeri  

Kelurahan   : Sumpang Binangae 

Kecamatan   : Barru 

Kabupaten   : Barru 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Negara    : Indonesia 
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Kode Pos   : 90711 

No Tlp    : (0427) 21127 

Website   : http://www.smkn1barru.sch.id 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Barru 

Visi 

“Menjadi Sekolah Religius, Sehat, Unggul Prestasi Dan Berjiwa Wirausaha” 

Misi 

a. Melaksanakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

b. Melaksanakan Pembinaan Peduli Lingkungan  

c. Melaksanakan Pembinaan Peduli Pengembangan Akademik dan Non 

Akademik 

d. Menanamkan dan Mengembangkan Jiwa Wirausaha 

e. Menjalin Kemitraan dengan DU/DI dalam Pengembangan Kewirausahaan 

Tujuan 

a. Mencetak Profil Pelajar Pancasila 

b. Mengamalkan Nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memelihara kebersihan 

lingkungan sekolah 

d. Terwujudnya lingkungan sekolah bersih, sehat dan asri  

e. Meningkatkan prestasi peserta didik pada bidang akademik melalui 

pembelajaran kokurikurel dan intrkurikurel  

f. Meningkatkan prestasi peserta didik pada bidang non akademik melalui 

kegiatan ekstrakurikuler  

g. Meningkatkan keterampilan peserta didik pada bidang teknologi dan 

informasi 

h. Meningkatkan daya saing alumni dalam memperoleh peluang kerja 
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i. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kewirausahaan  

j. Meningkatkan Kerjasama dengan DU/DI dalam menciptakan wirausaha baru. 

4. Sertifikat Akreditasi Sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Data MoU sekolah 

Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota 

kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal apa yang dinamakan 

Nota Kesepahaman. MoU merupakan suatu bentuk keaktifan lembaga sekolah 

tersebut dengan berbagai pihak dengan perjanjian Kerjasama tentang berbagai hal 

terutama dalam meningkatkan mutu peserta didik. Berikut data MoU SMK Negeri 

1 Barru: 

Data MoU Sekolah 

No Dunia Usaha/ 

Industri 

Nomor MoU Judul MoU Nama Bidang 

Usaha 

1 Pt. Iki Makassar 870/MOU-

04/SMK.05/2021 

Pt. Iki Makassar Kerajinan 



130 

 

   

 

2 Lpmp Makassar 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Lpmp Makassar Kepegawaian 

3 Kantor Desa 

Galung 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Kantor Desa 

Galung 

Kepegawaian 

4 Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Parepare 

Kepegawaian 

5 Nunit 

Photography 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Nunit 

Photography 

Fotografi 

6 Badan 

Pendapatan 

Daerah 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Badan 

Pendapatan 

Daerah Barru 

Perhubungan 

7 Kantor 

Kementrian 

Agama 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Kementrian 

Agama 

Perhubungan 

8 Dinas Pemuda 

Dan Olahraga 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Dinas Pemuda 

Dan Olahraga 

Pendidikan 

   Kk4   

9 Phinisi Digital 

Printing 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Phinisi 

Digital Printing 

Percetakan 

10 Pt. Karya 

Manunggal 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Karya 

Manunggal 

Perdagangan 

11 Cv.Kumala 

Teknik 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Perdagangan 

12 Koperasi 

Karyawan 

Semen Tonasa 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Koperasi 

Karyawan 

Semen Tonasa 

Koperasi 

13 Kantor 

Sekretariat Dprd 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Sekretariat Dprd 

Kepegawaian 

14 Pltu Barru 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pltu Barru Perhubungan 

15 Kantor Dinas 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Pemukiman 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Dinas 

Perumahan Dan 

Kawasan 

Pemukiman 

Perdagangan 

16 Nippon 

Production 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Nippon 

Production 

Rumah Produksi 
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17 Pt. Telkom 

Witel Sultra 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Telkom 

Witel Sultra 

Jaringan 

18 Fajar Graha 

Pena 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Informasi 

19 Pt. Prima Karya 

Manunggal 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Prima Karya 

Manunggal 

Kepegawaian 

20 C3. Visual 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

21 Ksu Mutiara 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Ksu Mutiara 

Barru 

Kepegawaian 

22 Badan Pusat 

Statistik 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Badan Pusat 

Statistik 

Parepare 

Kepegawaian 

23 Pt. Pesona 

Khatulistiwa 

Nusantara 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Pesona 

Khatulistiwa 

Nusantara 

Perdagangan 

24 Notaris Astri 

Lena 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Notaris Astri 

Lena 

Notaris 

25 Kantor Pos 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Pos 

Barru 

Kepegawaian 

26 Computer City 870/MOU-

04/SMK.05/2021 

Computer City Reparasi 

Komputer 

27 Kantor Camat 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Camat 

Barru 

Perhubungan 

28 Gilang Record 870/MOU-

04/SMK.05/2019 

Gilang Record Rekaman 

29 Dinas 

Kesehatan 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas 

Kesehatan 

Kepegawaian 

30 Shangkuriang 

Telekomunikasi 

(Shangtel) 

Indonesia 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Shangkuriang 

Telekomunikasi 

(Shangtel) 

Indonesia 

Kepegawaian 

31 Restu Studio 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Restu Studio Fotografi 

32 Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa (Bpmd) 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa (Bpmd) 

Pemerintah 

33 Pd. Air Minum 

Kab. Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pd. Air Minum 

Kab. Barru 

Instansi 
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34 Pt. Dwi Mulya 

Karya Selaras 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Dwi Mulya 

Karya Selaras 

Makassar 

Perdagangan 

35 Kantor KPU 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor KPU Pemilu 

36 Kantor 

Pengadilan 

Negeri Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Pengadilan 

Negeri Barru 

Perhubungan 

37 Pt. Harian 

Ujung Pandang 

Intermedia 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Pt. Harian 

Ujung Pandang 

Intermedia 

Surat Kabar 

38 Mikro 

Komputer 

870/MOU-

04/SMK.05/2021 

Mikro 

Komputer 

Reparasi 

39 Miranty Art 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Miranty 

Art 

Percetakan 

40 Pt. Mandiri 

Global Data 

870/MOU-

08/SMK.05/2021 

Pt. Mandiri 

Global Data 

Jaringan 

41 Samsat 

Bulungan 

Kabupaten 

Bulungan 

Kaltara 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Samsat 

Bulungan 

Kabupaten 

Bulungan 

Kaltara 

Percetakan 

42 Mb Pasar Raya 

Pekkae 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Mb Pasar Raya 

Pekkae 

Pasar 

43 Distro Cell & 

Komputer 

870/MOU-

26/SMK.05/2021 

Distro Cell & 

Komputer 

Penjualan 

44 Pt. Bosowa 

Mining 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Bosowa 

Mining 

Kepegawaian 

45 Smkn 1 Barru 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Smkn 1 Barru Kepegawaian 

46 Tvri Sulsel 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Tvri Sulsel 

Makassar 

Kepegawaian 

47 Dinas Kominfo 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas Kominfo Kepegawaian 

48 Toserba Diana 

Pasar Lama 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Toserba Diana 

Pasar Lama 

Kepegawaian 

49 Pt. Karya Nusa 

Eka Daya 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Karya Nusa 

Eka Daya 

Fotografi 



133 

 

   

 

50 Bank Rakyat 

Indonesia (Bri) 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Bank Rakyat 

Indonesia (Bri) 

Kab. Barru 

Keuangan 

51 Kantor 

Kesyahbandara

n Dan Otoritas 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Kantor 

Kesyahbandara

n Dan Otoritas 

Perhubungan 

52 Pt. Harian 

Berita Kota 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Telekomunikasi 

53 Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Parepare 

Kepegawaian 

54 Pt. Akbar 

Saputra Utama 

870/MOU-

07/SMK.05/2021 

Pt. Akbar 

Saputra Utama 

Jaringan 

55 Kantor 

Pengawasan 

Dan Pelayanan 

Bea Dan Cukai 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Kantor 

Pengawasan 

Dan Pelayanan 

Bea Dan Cukai 

Bea Cukai 

56 Pt. Pamapersada 

Nusantara 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Pamapersada 

Nusantara 

Tambang 

57 Bank Mandiri 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Bank Mandiri 

Parepare 

Kepegawaian 

58 Pt. Bank 

Syariah Mandiri 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Bank 

Syariah Mandiri 

Perbankan 

59 Dinas Sosial 

Kab. Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas Sosial 

Kab. Barru 

Kepegawaian 

60 Pnup Makassar 870/MOU-

09/SMK.05/2021 

Pnup Makassar Pendidikan 

61 Samsat Barru 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Samsat Barru Kepegawaian 

62 Bappeda 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Bappeda Perhubungan 

63 Dinas 

Komunikasi, 

Informatika & 

Statistik 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas 

Komunikasi, 

Informatika & 

Statistik 

Kepegawaian 

64 Penjahit Mansur 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Penjahit Mansur Pakaian Jadi 

65 Pt. Industri 

Kapal Indonesia 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Industri 

Kapal Indonesia 

Kepegawaian 
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66 Dinas Pertanian 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas Pertanian Humas Dan 

Keprotokolan 

67 Kantor Pajak 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Pajak 

Parepare 

Kepegawaian 

68 Pt. Swadharma 

Multi Prima 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Swadharma 

Multi Prima 

Perdagangan 

69 Pt. Gci 

Indonesia 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Angkutan 

70 Baruga 

Telkomsel Area 

Iv Pemasuka 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Telekomunikasi 

71 Perusahaan 

Daerah Pasar 

Makassar Raya 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Perdagangan 

72 Kantor Pos 

Parepare 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Pos 

Parepare 

Kepegawaian 

73 Kantor 

Sekretariat 

Daerah 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Sekretariat 

Daerah 

Perhubungan 

74 212 Mart 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

212 Mart Penjualan 

75 Kejaksaan 

Negeri Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kejaksaan 

Negeri Barru 

Kepegawaian 

76 Toserba Diana 

Takkalasi 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Toserba Diana 

Takkalasi 

Kepegawaian 

77 Universitas 

Dipa Makassar 

870/MOU-

06/SMK.05/2021 

Universitas 

Dipa Makassar 

Pendidikan 

78 Penjahit Rheva 870/MOU-

13/SMK.05/2021 

Penjahit Rheva Pakaian 

79 Tvri Kaltim 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Tvri Kaltim Kepegawaian 

80 Pt. Telkom 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Telkom 

Barru 

Percetakan 

81 Badan Zakat 

Nasional Kab. 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Badan Zakat 

Nasional Kab. 

Barru 

Instansi 

82 Pt. Semen 

Tonasa 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Semen 

Tonasa 

Perdagangan 

83 Misi Pasar Raya 870/MOU-

22/SMK.05/2021 

Misi Pasar Raya Mini Market 
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84 Singgasini Mart 870/MOU-

26/SMK.05/2021 

Singgasini Mart Mini Market 

85 Cv. Punggawa 

Adv 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

86 Lkp Mitra 

Mandiri 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Lkp Mitra 

Mandiri 

Pakaian Jadi 

87 Pt.Telkom 

Indonesia 

Cabang Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt.Telkom 

Indonesia 

Cabang Barru 

Telekomunikasi 

88 Percetakan 

Warna Pelangi 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

Warna Pelangi 

Percetakan 

89 Kantor Polres 

Pare-Pare 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Kantor Polres 

Pare-Pare 

Polisi 

90 Dinas 

Perhubungan 

Kab. Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Perhubungan 

Kab. Barru 

Pariwisata 

91 Cv. 

Parahyangan 

Quick Print 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

92 Pt. Yepeka 

Usaha Mandiri 

(Yum) 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Yepeka 

Usaha Mandiri 

(Yum) 

Perdagangan 

Pupuk 

93 Dinas Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas Pekerjaan 

Umum Dan 

Penataan Ruang 

Kepegawaian 

94 Pt Kaltim Prima 

Coal Sangatta 

Sangata 

Kalimantan 

Timur 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt Kaltim Prima 

Coal Sangatta 

Sangata 

Kalimantan 

Timur 

Percetakan 

95 Pt. Semen 

Tonasa (Tonasa 

2) Pangkep 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Semen 

Tonasa (Tonasa 

2) Pangkep 

Kepegawaian 

96 Badan 

Kepegawaian 

Dan 

Pengembangan 

SDM 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Badan 

Kepegawaian 

Dan 

Pengembangan 

SDM 

Kepegawaian 
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97 Penjahit Asahra 870/MOU-

12/SMK.05/2021 

Penjahit Asahra Pakaian Jadi 

98 Coppo Jaya 

Tailor 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Coppo Jaya 

Tailor 

Penjahit 

99 Dinas Perikanan 

Kab Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas Perikanan 

Kab Barru 

Kepegawaian 

100 Yamaha Raya 

Motor 

870/MOU-

20/SMK.05/2021 

Yamaha Raya 

Motor 

Jual Motor 

101 D' Fotography 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Fotografi 

102 Pelabuhan 

Garongkong 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Upp 

Kelas Ii 

Garongkong 

Perhubungan 

103 Kantor Bupati 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Bupati 

Barru 

Kepegawaian 

104 Politeknik 

Bosowa 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Politeknik 

Bosowa 

Penyiaran 

105 Lpk Evi 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Yayasan Evi 

Education 

Centre Pare-

Pare 

Pakaian Jadi 

106 Rama 

Multimedia 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Rama Kepegawaian 

107 Badan 

Pendapatan 

Daerah 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Upt Pendapatan 

Wilayah Barru 

(Samsat) 

Perhubungan 

108 Cayoo Celluler 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Cayoo Celluler 

Barru 

Dagang 

Handphone 

109 Pt. Citra 

Sulawesi 

Sejahtera 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Citra 

Sulawesi 

Sejahtera 

Perhubungan 

110 Kantor 

Pertanahan 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Pertanahan 

Barru 

Kepegawaian 

111 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kepegawaian 

112 Dewa Komputer 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Dewa Komputer Penjualan 
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113 Cv. Hanper 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Cv. Hanper Pakaian 

114 Pt. Balikpapan 

Ready Mix 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Balikpapan 

Ready Mix 

Percetakan 

115 Erica Collection 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Erica Collection Pakaian 

116 Pt. Bosowa 

Propertindo 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Bosowa 

Propertindo 

Makassar 

Perusahaan 

117 Dinas 

Pendidikan 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Pendidikan 

Kab. Barru 

Perhubungan 

118 Stia Algazali 

Barru 

870/MOU-

20/SMK.05/2021 

Stia Algazali 

Barru 

Pendidikan 

Tinggi 

119 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kepegawaian 

120 Pt. Prima Karya 

Manunggal 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Prima Karya 

Manunggal 

Kantor 

121 Dinas 

Perhubungan 

Provsulsel 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Perhubungan 

122 Cahaya Sablon 

Konveksi 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

123 Pt. Cemerlang 

Telekomunikasi 

Indonesia 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Cemerlang 

Telekomunikasi 

Indonesia 

Percetakan 

124 Kantor Camat 

Tanete Rilau 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Camat 

Tanete Rilau 

Keuangan 

125 Notaris Andi 

Muhammad 

Upri, Sh, M.Kn 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Notaris Andi 

Muhammad 

Upri, Sh, M.Kn 

Kepegawaian 

126 Fhoto Chenk 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Fhoto 

Chenk 

Fotografi 

127 Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

Kepegawaian 

128 Zahra Ponsel 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Zahra Ponsel Penjualan 
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129 Kantor Badan 

Pusat Statistik 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor Badan 

Pusat Statistik 

Barru 

Perhubungan 

130 Pt. Surya 

Transejati Jaya 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Surya 

Transejati Jaya 

Perhubungan 

131 Mini Market 

Galapuang 

870/MOU-

25/SMK.05/2021 

Mini Market 

Galapuang 

Mini Market 

132 Dojo Cell 870/MOU-

27/SMK.05/2021 

Dojo Cell Penjualan 

133 Janur Collection 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Janur Collection Pakaian 

134 23 Led 

Indonesia 

870/MOU-

05/SMK.05/2021 

23 Led 

Indonesia 

Hiburan 

135 Kpri Relepan 

Tanete Riaja 

870/MOU-

21/SMK.05/2021 

Kpri Relepan 

Tanete Riaja 

Koperasi 

136 Dinas Tenaga 

Kerja Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas Tenaga 

Kerja Makassar 

Kepegawaian 

137 Smkn 1 Barru 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Tata Usaha Smk 

N 1 Barru 

Kepegawaian 

138 Percetakan 

Diajeng 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Diajeng Card Percetakan 

139 Erica Collection 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Erica Collection Kepegawaian 

140 Pt.Topabiring 

Trans Logistik 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt.Topabiring 

Trans Logistik 

Kepegawaian 

141 Dinas Koperasi 

Ukm & 

Perdagangan 

870/MOU-

04/SMK.05/208 

Dinas Koperasi 

Ukm & 

Perdagangan 

Koperasi 

142 Barakah Mini 

Market (Omi) 

870/MOU-

23/SMK.05/2021 

Barakah Mini 

Market (Omi) 

Mini Market 

143 Ditras 

Komputer 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Ditras 

Komputer 

Reparasi 

Komputer 

144 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas PMD, 

PPKB & P3A 

BARRU 

Keuangan 

145 Toserba Diana 

Jampue 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Toserba Diana 

Barru 

Kepegawaian 

146 Metamorfoza 

Production 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Videografi 
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Metamorfoza 

Production 

147 Mitra Busana 

Tailor 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Mitra Busana 

Tailor 

Penjahit 

148 Koperasi Unm 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Kpri-Unm 

Makassar 

Penjualan 

149 Pt. Photografi 

Barombong 

Gowa 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Photografi 

Barombong 

Gowa 

Photografi 

150 Cv. Sic 

Yogyakarta 

121 Pkl CV. SIC 

Yogyakarta 

Pendidikan Dan 

Pelatihan 

151 Gamma 

Konveksi 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Naskah Kerja 

Sama 

Pakaian Jadi 

152 Raya Motor 870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Raya Motor Penjualan 

153 Bank Sulselbar 870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Bpd Sulselbar 

Barru 

Perhubungan 

154 Executive 

Tailor & 

Konveksi 

870/MOU-

14/SMK.05/2021 

Executive 

Tailor & 

Konveksi 

Pakaian 

155 Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Percetakan 

156 Disdik Capil 

Bontang 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Disdik Capil 

Bontang 

Instansi 

157 3 Warna 

Photography 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Fotografi 

158 Bordir 

Komputer 

Tarakang 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Bordir 

Komputer 

Tarakang 

Percetakan 

159 Bosowa Multi 

Finance 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Bosowa Multi 

Finance 

Penjualan 

160 Yamaha 

Sumber Baru 

870/MOU-

26/SMK.05/2021 

Yamaha 

Sumber Baru 

Perdagangan 

161 Panglima Foto 

Palu 

870/MOU-

04/SMK.05/2019 

Panglima Foto 

Palu 

Fotografi 

162 Dinas 

Pariwisata 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Pariwisata 

Barru 

Kepegawaian 
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163 Pt. Bosowa 

Marga 

Nusantara 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Bosowa 

Marga 

Nusantara 

Pendidikan 

164 Rumah Jahit 

Nurfitriani, 

Gowa 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Rumah Jahit 

Nurfitriani, 

Gowa 

Kepegawaian 

165 Penjahit 

Mandiri 

(Lasinri) 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Penjahit 

Mandiri 

(Lasinri) 

Kepegawaian 

166 Politeknik 

Negeri Media 

Kreatif 

870/MOU-

04/SMK.05/2021 

Politeknik 

Negeri Media 

Kreatif 

Pendidikan 

167 Cb Multimedia 2020 Cb Multimedia Home 

Production 

168 Universitas 

Bosowa 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Universitas 

Bosowa 

Kepegawaian 

169 Pengadilan 

Agama 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pengadilan 

Agama 

Perhubungan 

170 Pengadilan 

Negeri Kelas Ii 

Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pengadilan 

Negeri Kelas Ii 

Barru 

Kepegawaian 

171 Badan 

Perencanaan 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Daerah 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Badan 

Perencanaan 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Daerah 

Keuangan 

172 Eramart 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Eramart Jual Beli 

173 Dinas 

Kesehatan 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama Nippon 

Production 

Videografi 

174 Rumah Jahit 

Kirani 

Ujungnge 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Rumah Jahit 

Kirani 

Ujungnge 

Penjahit 

175 Lab. Tki Smk 

Negeri 1 Barru 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Video Editing 

Dan Jaringan 

176 Media Grafika 

Jaya 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Media Grafika 

Jaya 

Percetakan 
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177 Pt. Prima 

Manunggal 

Tonasa 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt. Prima 

Manunggal 

Tonasa 

Kepegawaian 

178 Pt. Hasjrat 

Abadi Timika 

870/MOU-

04/SMK.05/2020 

Pt. Hasjrat 

Abadi Timika 

Tambang 

179 Stimik 

Dipanegara 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Stimik 

Dipanegara 

Kepegawaian 

180 Pt. Telkom 

Witel Sulselbar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Telkom 

Witel Sulselbar 

Telekomunikasi 

181 Cs. Komputer 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Maintenance 

Dan Penjualan 

Komputer 

182 Wira Konveksi 870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Wira Konveksi Kepegawaian 

183 Dinas 

Perhubungan 

Provsulsel 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Perhubungan 

Provsulsel 

Kepegawaian 

184 Pt. Dharma 

Agrotama 

Nusantara 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Dharma 

Agrotama 

Nusantara 

Perhubungan 

185 Dinas 

Kependudukan 

Dan Catatan 

Sipil 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas 

Kependudukan 

Dan Catatan 

Sipil 

Kepegawaian 

186 Dinas 

Perpustakaan 

Dan Kearsipan 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Dinas 

Perpustakaan 

Dan Kearsipan 

Sarana Dan 

Prasarana 

187 Kesyahbandara

n Dan Otoritas 

Pelabuhan Pare-

Pare 

870/MOU-

11/SMK.05/2021 

Kesyahbandara

n Dan Otoritas 

Pelabuhan Pare-

Pare 

Pelabuhan 

188 Toserba Diana 

Jampue 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Toserba Diana 

Jampue 

Retail 

189 Dinas 

Komunikasi 

Dan Informasi 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Informasi 

190 Pt.Intercoach 

Safety Service 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Pt.Intercoach 

Safety Service 

Perdagangan 
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191 Sentral 

Pengolahan Pos 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Sentral 

Pengolahan Pos 

Makassar 

Percetakan 

192 Kantor 

Keuangan 

(Badan 

Pengelola 

Keuangan Aset 

Daerah) 

870/MOU-

04/SMK.05/2015 

Kantor 

Keuangan 

(Badan 

Pengelola 

Keuangan Aset 

Daerah) 

Perhubungan 

193 Pt. Karya 

Infomedia 

Mandiri 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Karya 

Infomedia 

Mandiri 

Percetakan 

194 Cv.Gasper 

Digital Printing 

Dan Offset 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Naskah Kerja 

Sama 

Percetakan 

195 Azizah 

Boutique 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Azizah 

Boutique 

Industri Pakaian 

196 Dinas Koperasi 

Toli Toli 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Dinas Koperasi 

Toli Toli 

Koperasi 

197 Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Makassar 

870/MOU-

04/SMK.05/2018 

Pt. Sumber 

Alfaria Trijaya 

Makassar 

Kepegawaian 

6. Daftar Jumlah Guru SMK Negeri 1 Barru 

Data guru yang terdaftar sebagai tenega pendidik di SMK Negeri 1 Barru 

sudah di masukkan dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Berikut ini data 

tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Barruss 

Data Guru SMK Negeri 1 Barru 

No Nama  Jk Status Kepegawaian Jenis Ptk 

1 A. Fatimah P PNS Guru Mapel 

2 Abd. Kadir L PNS Guru Mapel 

3 Abdul Kadir.s L PNS Guru Mapel 

4 Abdul Rajab A L PNS Guru Mapel 

5 Abdul Waris L PNS Guru Mapel 

6 Amsar Madeing L PPPK Guru Mapel 

7 Andi Azmiana A.M P PNS Guru BK 

8 Darmawati P PNS Guru Mapel 

9 Dartaty P PNS Guru Mapel 
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10 Dasriani P PPPK Guru Mapel 

11 Eva Yusriani 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru BK 

12 Faizal L PPPK Guru Mapel 

13 Fidiawanti 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

14 
H. Andi Muhammad 

Nafir 
L 

PNS 
Guru Mapel 

15 Hadifah Suaib 
P 

Honor Daerah TK.I 

Provinsi 
Guru Mapel 

16 Haerati Syam P PNS Guru Mapel 

17 Haeruddin Made L 
Honor Daerah TK.I 

Provinsi 

Petugas 

Keamanan 

18 Hariani P PNS Guru Mapel 

19 Hartati Muhammad P PNS Guru Mapel 

20 Hasanah P PNS Guru Mapel 

21 Hasida P PNS Guru TIK 

22 Hasmawati 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

23 Hasnawaji L PNS Guru Mapel 

24 Hasnawati P PNS Guru Mapel 

25 Herawaty P PNS Guru TIK 

26 Herniati Badrun P PNS Guru Mapel 

27 Hidayat L PNS Guru Mapel 

28 Hj. Nurmi P PNS Guru Mapel 

29 Hj. St. Nasrah P PNS Guru Mapel 

30 Hj. Syahriyanti P PNS Guru Mapel 

31 Husain L PNS Guru Mapel 

32 Irfan L PPPK Guru Mapel 

33 Irmawati P PPPK Guru Mapel 

34 Irsyad L PNS Guru BK 

35 Juderiah P PNS Guru Mapel 

36 Jumriyati P PNS Guru Mapel 

37 Jusnianti P PNS Guru Mapel 

38 Lindayani P PPPK Guru Mapel 

39 Marhaeni Rusli P PNS Guru Mapel 

40 Marhawaini P PNS Guru Mapel 

41 Martina P PNS Guru Mapel 

42 Muh. Ridwan Arsjad L PNS Guru Mapel 
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43 Muhammad Kasim L PNS Guru Mapel 

44 Muhammad pardi L 
Honor Daerah TK.I 

Provinsi 
Guru Mapel 

45 Muhammad Rafiq L PNS Guru TIK 

46 Muliyati Husain P PPPK Guru Mapel 

47 Multazan P PPPK Guru Mapel 

48 Mulyadi L 
Honor Daerah TK.I 

Provinsi 
Guru Mapel 

49 Munawarah P PNS Guru BK 

50 Muslimin L PNS Guru Mapel 

51 Mustafa L PNS Guru Mapel 

52 Mustanan L PNS Guru Mapel 

53 Nurbaya P PNS Guru Mapel 

54 Nurfajri 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

55 Nurul Alfiah S. 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

56 Rahmani Wijaya Matta L PNS Guru Mapel 

57 Ramlawati P PNS Guru BK 

58 Raoda P PNS Guru Mapel 

59 Ratnah Pais P PNS Guru Mapel 

60 Ria Kurnia Sulaiman P PNS Guru Mapel 

61 Riahamrina 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

62 Rusna 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

63 Rustiah P PNS Guru Mapel 

64 Sahniaty P PNS Guru Mapel 

65 Salmatang P PNS Guru Mapel 

66 Sarifuddin L PNS Guru Mapel 

67 Sarinah P PNS Guru BK 

68 Siti Hartina 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

69 Sitti Nurlaelah P PNS Guru BK 

70 Sri Hartati P Guru Honor Sekolah Guru Mapel 

71 St Mardawati Hm 
P 

Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

72 St. Hasnah Amin P PNS Guru Mapel 

73 Sukarniati Ilyas P PNS Guru Mapel 
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74 Sulfianah Nahruddin P PNS Guru TIK 

75 Sultan L PNS Guru Mapel 

76 Suparmin L PNS Guru Mapel 

77 Sutrisno L PNS Guru TIK 

78 Syamsurianah Bahnar P 
Honor Daerah TK. I 

Provinsi 
Guru Mapel 

79 Wahyu Az L Guru Honor Sekolah Guru Mapel 

Sumber Data: SMK Negeri 1 Barru 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik di 

SMK Negeri 1 Barru terdiri dari 79 orang yang terdiri dar 52 Perempuan dan 27 

Laki-Laki. Masing-masing guru mengajarkan sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki.  
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LAMPIRAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

A. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas dan Reliabilitas Kinerja Guru  

Tabel Validita 

NO T Hitung T Tabel Keterangan 

1 0.403393 0.1804 valid 

2 0.257113 0.1804 valid 

3 0.444518 0.1804 valid 

4 0.420075 0.1804 valid 

5 0.676378 0.1804 valid 

6 0.549846 0.1804 valid 

7 0.42715 0.1804 valid 

8 0.27953 0.1804 valid 

9 0.512512 0.1804 valid 

10 0.437049 0.1804 valid 

11 0.228052 0.1804 valid 

12 0.322402 0.1804 valid 

13 0.393961 0.1804 valid 

14 0.367074 0.1804 valid 

15 0.450978 0.1804 valid 

16 0.307779 0.1804 valid 

17 0.347575 0.1804 valid 

18 0.46425 0.1804 valid 

19 0.475382 0.1804 valid 

20 0.525567 0.1804 valid 

21 0.210404 0.1804 valid 

22 0.344066 0.1804 valid 

23 0.295235 0.1804 valid 

24 0.196919 0.1804 valid 

Hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 24 item pernyataan 

yang memiliki nilai r Hitung lebih besar dari 0,1804. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan untuk variabel Kinerja Guru dinyarakan valid. 
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Tabel Reliabilits Kinerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.769 24 

Berdasarkan atas hasil uji Reabilitas variabel X1 (Kinerja Guru) terhadap 

hasil angket penelitian yang di uji dalam SPSS, hasil data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,769 yang artinya data 

tersebut Reliabel. 

2. Validitas dan Reliabilitas Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Tabel Validitas Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

NO r Hitung r Tabel Keterangan  

1 0.5469943 0.1804 valid 

2 0.5297534 0.1804 valid 

3 0.5560647 0.1804 valid 

4 0.6901999 0.1804 valid 

5 0.586919 0.1804 valid 

6 0.4734878 0.1804 valid 

7 0.3757425 0.1804 valid 

8 0.4517831 0.1804 valid 

9 0.5974283 0.1804 valid 

10 0.5467988 0.1804 valid 

11 0.5280339 0.1804 valid 

12 0.5539317 0.1804 valid 

13 0.5440238 0.1804 valid 

14 0.55444 0.1804 valid 

15 0.6008645 0.1804 valid 

16 0.2295062 0.1804 valid 

17 0.5617187 0.1804 valid 

18 0.4730321 0.1804 valid 

19 0.507048 0.1804 valid 

20 0.4699529 0.1804 valid 

21 0.2030046 0.1804 valid 

22 0.2334189 0.1804 valid 

23 0.2273271 0.1804 valid 

24 0.3273366 0.1804 valid 
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Hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 24 item pernyataan 

yang memiliki nilai r Hitung lebih besar dari 0,1804. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan untuk variabel Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

dinyarakan valid. 

Tabel Reliabilitas Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 24 

Berdasarkan atas hasil uji Reabilitas variabel X1 (Kompetensi Sosial Kepala 

Sekolah) terhadap hasil angket penelitian yang di uji dalam SPSS, hasil data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,849 yang artinya 

data tersebut Reliabel. 

3. Validitas dan Reliabilitas Peningkatan Akreditasi 

Tabel Validitas Peningkatan Akreditasi 

NO T Hitung T Tabel Keterangan 

1 0.29494497 0.1804 valid 

2 0.43163648 0.1804 valid 

3 0.41297748 0.1804 valid 

4 0.6376689 0.1804 valid 

5 0.49536133 0.1804 valid 

6 0.50969263 0.1804 valid 

7 0.53525752 0.1804 valid 

8 0.55246001 0.1804 valid 

9 0.55597936 0.1804 valid 

10 0.47349578 0.1804 valid 

11 0.3835787 0.1804 valid 

12 0.24848908 0.1804 valid 

13 0.43757653 0.1804 valid 

14 0.44660761 0.1804 valid 

15 0.40612618 0.1804 valid 

16 0.41695895 0.1804 valid 

17 0.46222594 0.1804 valid 

18 0.28060875 0.1804 valid 
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19 0.45164689 0.1804 valid 

20 0.33032035 0.1804 valid 

21 0.35965113 0.1804 valid 

22 0.38604672 0.1804 valid 

23 0.50574691 0.1804 valid 

24 0.36454094 0.1804 valid 

Hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 24 item pernyataan 

yang memiliki nilai r Hitung lebih besar dari 0,1804. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan untuk variabel Peningkatan Akreditasi Sekolah 

dinyarakan valid. 

Tabek Reliabilitas Peningkatan Akreditasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.813 24 

Berdasarkan atas hasil uji Reabilitas variabel X1 (Peningkatan Akreditasi 

Sekolah) terhadap hasil angket penelitian yang di uji dalam SPSS, hasil data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,813 yang artinya 

data tersebut Reliabel. 
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LAMPIRAN PERSURATAN 
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LAMPIRAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMENT DENGAN SPSS 

Validasi Kinerja guru 
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Validitas Kompetsnsi Sosial Kepala Sekolah 
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Validitas Peningkatan Akreditasi SMK Negeri 1 Barru 
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Reliabilitas Kinerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.769 24 

 

Reliabilitas Kompetensi Sosial Kepala Sekolah 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 24 

 

Reliabilitas Peningkatan Akreditasi  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.813 24 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN 

RUANG KEPALA SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

RUANG WAKASEK 
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RUANG GURU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

RUANG OSIS 
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RUANG TATA USAHA 

RUANG KELAS 
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RUANG LABORATORIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR SEKOLAH 
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VISI MISI DAN TUJUAN 

RUANG PENYAMBUTAN TAMU 

 

  

 

 

 

 

HALAMAN DEPAN SEKOLAH 

 

PROSES PENGISIAN KUESIONER 
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DOKUMENTASI DENGAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU 
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keberhasilan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Kinerja Guru 
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SMk Negeri 1 Barru”. 

 


