
 

HUBUNGAN ANTARA IKLIM DAN BUDAYA MADRASAH DENGAN  

MOTIVASI KERJA GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)  

SE-KECAMATAN SINJAI BARAT  

KABUPATEN SINJAI 
 

 

 
 

 
Tesis 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  

Magister dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam  

pada Pascasarjana UIN Alauddin  

Makassar 

 

 

 

 
 

Oleh 
 

 

DANIAL 
NIM: 80300217030 

 

 
  

 

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

ALAUDDIN MAKASSAR 

2019 



 

ii 

 

  

  



 

iii 

 

  



 

iv 

KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْم
ُـ عَلَى اَشْرَؼِ الْانبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْ وَعَلَى الَهِِ االْْمَْدُ لله رّبِّ الْعَ  وَصْحَبِهِ أَجَْْعِيْْ.لَمِيْْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَا  

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (tesis) yang berjudul Hubungan Iklim dan 

Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-

Kecamatan Sinjai Barat dapat diselesaikan. Salawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad saw., keluarga beliau, para sahabat, dan tabiʻi>n yang telah 

memperjuangkan agama Islam sehingga manusia terbebas dari belenggu kejahiliaan 

menuju peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan 

rintangan. Akan tetapi, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan berkat bantuan dari 

berbagai pihak, walaupun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Abd. 

Rahman (bapak) dan Nurliah (ibu), yang telah mengasuh, mendidik, dan 

membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, begitu pula Nurcahaya dan 

Zulkifli (kakak dan adik), serta sanak keluarga, yang telah memberikan 

sumbangsihnya, baik berupa finansial maupun nonfinansial sehingga tesis ini dapat 

terselesaikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor 

Bidang Akademik, Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum., selaku Wakil Rektor  

Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. H. 

Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Ke-

mahasiswaan, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil 

Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga. Rektor sebelumnya 



 

v 

(2015-2019), Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. dan wakil-wakilnya (Prof. 

Dr. H. Mardan, M.Ag., Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Prof. Hj. Siti 

Aisyah Kara, M.A., Ph.D., dan Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.) 

2. Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A. dan Dr. H. Andi Aderus Pasinringi, Lc., 

M.A., selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, begitu pula Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag. dan Prof. Dr. Achmad 

Abubakar, M.Ag., selaku Direktur dan Wakil Direktur sebelumnya (2015-

2019), yang telah memberikan berbagai arahan, bimbingan, dan kebijakan 

dalam meningkatkan kompetensi mahasiswanya.  

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

Program Studi dan Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan berbagai 

arahan, bimbingan, dan nasihat yang bijak kepada mahasiswanya. 

4. Dr. Muljono Damopolii, M.Ag. dan Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd., selaku 

Promotor dan Kopromotor, yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan 

tesis ini. 

5. Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd. dan Hj. Ulfiani Rahman, M.Si., Ph.D., selaku 

validator instrumen penelitian, yang telah membantu memvalidasi angket 

penelitian ini sehingga layak diujicobakan di lapangan. 

6. Mahamuddin, S.Ag., selaku Kepala MTs Ma’arif Bolaromang Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa, yang telah memberikan izin untuk 

melakukan uji coba instrumen penelitian, serta guru-guru MTs Ma’arif 

Bolaromang yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden 

dalam pengujian instrumen penelitian ini. 



 

vi 

7. Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 

(Drs. La Hamuri, M.Pd.I., selaku Kepala MTs Darus Shafaa Manipi, Firman, 

S.Pd.I., selaku Kepala MTs Mursyidut Thullab Lembanna, Sitti Hapni, S.Ag., 

selaku Kepala MTs Al-Ittihad Wataqaddum Arango, Rusni, S.Ag., selaku 

Kepala MTs Fathul Islam Tengnga Lembang, dan Suriani, S.E., S.Pd., selaku 

Kepala MTs Darul Ulum Daulu), yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian, serta seluruh guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. 

8. Muh. Quraish Mathar, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Perpustakaan Syekh 

Yusuf atau Perpustakaan Pusat, Syamsir, S.Sos., M.Ag., selaku Kepala 

Perpustakaan Pascasarjana, dan karyawan-karyawati perpustakaan UIN 

Alauddin Makassar, yang telah memfasilitasi berbagai sumber belajar yang 

dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah. 

9. Hj. Ulfiani Rahman, M.Si., Ph.D. dan Dr. Sitti Mania, M.Ag., selaku penguji 

utama dalam sidang ujian hasil penelitian (tesis) ini, yang telah memberikan 

sumbangsihnya berupa saran dan kritikan yang konstruktif sehingga tesis ini 

dapat menjadi lebih baik. 

10. Segenap dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik, 

mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terkhusus 

kepada Dr. Sitti Mania, M.Ag., Dr. Sulaiman Saat, M.Pd., Dr. Hj. St. 

Syamsudduha, M.Pd., Dr. Muljono Damopolii, M.Ag., Dr. H. Arifuddin Siraj, 

M.Pd., dan Dr. Hj. Djuwairiyah Ahmad, M.Pd., M.TESOL., yang selalu 

memberikan motivasi dan menjadi tokoh inspirator, baik dalam metodologi 

penelitian maupun dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan 

rintangan. 



 

vii 

11. Irfan Paizal, S.Pd., Akram, S.Pd., dan Hanan Ka-Do, S.Pd., selaku sahabat 

sekaligus teman seperjuangan di kampus dan di kontrakan, rekan-rekan 

mahasiswa, serta teman-teman seperjuangan dari berbagai jurusan, khususnya 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2017/2018 ke-II, yang 

senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga 

proses dalam penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. 

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi 

Allah swt.  Kritik dan saran yang  membangun  dari  pembaca  yang  budiman  

sangat  diharapkan  demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah berikutnya. 

Semoga  karya  ilmiah  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  wacana 

keilmuan  kita  semua,  khususnya  bagi penulis  sendiri  dan para pembaca pada 

umumnya. Āmi>n Ya>  Rabb al-‘Ālami>n. 

 

  

 Samata-Gowa, 03 September 2019 

  

 Penyusun 

 

 

 

 

 Danial 

 NIM. 80300217030 
 

  



 

viii 

DAFTAR ISI 

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

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

PERSETUJUAN TESIS  ......................................................................................  iii 

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

DAFTAR ISI  ........................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................  x 

DAFTAR ILUSTRASI  ........................................................................................  xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI  ..........................................................................  xiii 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  xix 

BAB  I   PENDAHULUAN  ...............................................................................  1-31 

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

B. Rumusan Masalah  ...........................................................................  11 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  .....................  12 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  ...........................................................  14 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ....................................................  30 

BAB   II  TINJAUAN TEORETIS  ......................................................................  32-86 

A. Iklim Madrasah  ...............................................................................  32 

B. Budaya Madrasah  ............................................................................  51 

C. Motivasi Kerja Guru  .......................................................................  63 

D. Kerangka Pikir  ................................................................................  77 

E. Hipotesis  .........................................................................................  86 

BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN  ........................................................ 87-115 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  .............................................................  87 

B. Pendekatan Penelitian  .....................................................................  91 



 

ix 

C. Populasi dan Sampel  .......................................................................  93 

D. Teknik Pengumpulan Data  .............................................................  95 

E. Instrumen Penelitian  .......................................................................  96 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  ..............................................  96 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ............................................  107 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ................................  116-159 

A. Hasil Penelitian  ...............................................................................  116 

B. Pembahasan  ....................................................................................  144 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 160-161 

A. Kesimpulan  .....................................................................................  160 

B. Implikasi Penelitian  ........................................................................  161 

DAFTAR PUSTAKA  ..........................................................................................  162 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ...................................................................................  169 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  ............................................................................  224 

  



 

x 

DAFTAR TABEL 

Tabel  1.1 Ruang Lingkup Penelitian  ................................................................  13 

Tabel 3.1 Daftar Populasi di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat  ........................  93 

Tabel 3.2 Hasil Validasi Instrumen dari Ahli (Judgment Experts)  ..................  97 

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Iklim Madrasah  .....................  99 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Budaya Madrasah ...................  100 

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Motivasi Kerja Guru ..............  101 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Iklim Madrasah  ..................  104 

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Budaya Madrasah  ..............  105 

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru ..........  106 

Tabel 3.9 Skala Likert  .......................................................................................  107 

Tabel 3.10 Pedoman Interpretasi Berdasarkan Kategori  ....................................  110 

Tabel 3.11 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi  .........................................  115 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Iklim Madrasah  ...............................................  117 

Tabel 4.2 Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Iklim Madrasah  ...............  119 

Tabel 4.3 Interpretasi Kategori Iklim Madrasah  ..............................................  120 

Tabel  4.4 Distribusi Frekuensi Budaya Madrasah  ............................................  122 

Tabel 4.5 Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Budaya Madrasah ............  124 

Tabel 4.6 Interpretasi Kategori Budaya Madrasah  ...........................................  125 

Tabel  4.7 Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja Guru  .......................................  127 

Tabel 4.8 Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Motivasi Kerja Guru  .......  129 

Tabel 4.9 Interpretasi Kategori Motivasi Kerja Guru  ......................................  130 

Tabel 4.10 Output Pengujian Normalitas Data Iklim Madrasah  ........................  132 

Tabel 4.11 Output Pengujian Normalitas Data Budaya Madrasah  ....................  132 

Tabel 4.12 Output Pengujian Normalitas Data Motivasi Kerja Guru ................  133 

Tabel 4.13 Output Pengujian Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  134 



 

xi 

Tabel 4.14 Output Pengujian Hubungan antara Budaya Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  134 

Tabel 4.15 Output Pengujian Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Budaya Madrasah  ..............................................................................  135 

Tabel 4.16 Output Pengujian Homogenitas Sebaran Data  .................................  136 

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  138 

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Korelasi antara Budaya Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  139 

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Budaya 

Madrasah  ...........................................................................................  141 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah 

dengan Motivasi Kerja Guru ..............................................................  143 

Tabel 4.21 Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  145 

Tabel 4.22 Interpretasi Koefisien Korelasi antara Budaya Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  .........................................................................  149 

Tabel 4.23 Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim Madrasah dengan 

Budaya Madrasah  ..............................................................................  154 

Tabel 4.24 Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah 

dengan Motivasi Kerja Guru  .............................................................  156 

 

  



 

xii 

DAFTAR ILUSTRASI 

Gambar 2.1 Kuadran Nilai-nilai yang Dikembangkan di Madrasah  ...............  61 

Gambar 2.2 Maslow’s Hierarchy of Needs  ......................................................  69 

Gambar 2.3 Skema Kerangka Pikir  ..................................................................  85 

Gambar 3.1 Bagan Jenis Penelitian  .................................................................  87 

Gambar 3.2 Paradigma Penelitian  ....................................................................  89 

Gambar 3.3 Pedoman Interpretasi Kategori Berdasarkan Garis Kontinum  ....  111 

Gambar 4.1 Diagram Batang Iklim Madrasah Berdasarkan Interval Nilai ......  118 

Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Persentase Iklim Madrasah Berdasarkan 

Interval Nilai  ................................................................................  118 

Gambar 4.3  Interpretasi Kategori Iklim Madrasah Berdasarkan Garis 

Kontinum  ......................................................................................  120 

Gambar 4.4 Diagram Batang Budaya Madrasah Berdasarkan Interval Nilai  .  123 

Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Persentase Budaya Madrasah Berdasarkan 

Interval Nilai  ................................................................................  123 

Gambar 4.6 Interpretasi Kategori Budaya Madrasah Berdasarkan Garis 

Kontinum  ......................................................................................  125 

Gambar 4.7 Diagram Batang Motivasi Kerja Guru Berdasarkan Interval 

Nilai  ..............................................................................................  128 

Gambar 4.8 Diagram Lingkaran Persentase Motivasi Kerja Guru 

Berdasarkan Interval Nilai  ...........................................................  128 

Gambar 4.9 Interpretasi Kategori Motivasi Kerja Guru Berdasarkan Garis 

Kontinum  ......................................................................................  128 

Gambar  4.10 Koefisien Korelasi Antarvaribel  ..................................................  130 

Gambar 4.11 Diagram Pencar Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru  ....................................................................  144 

Gambar 4.12 Diagram Pencar Hubungan antara Budaya Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru .....................................................................  149 

Gambar 4.13 Diagram Pencar Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Budaya Madrasah  .........................................................................  153 

  



 

xiii 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 jim j ج 

 
je 
 h}a ح 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy  
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوَْ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ ا | ...َ  ى  َ... 

d}ammah dan wau  ُوػ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ػى
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 Contoh:  َمَات : ma>ta 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

طْفَاؿِ رَوْضَةُ  الَ   : raud}ah al-at}fa>l 

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

 al-h}ikmah :  كْْممَةاَلِْْ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلَْْقّ 

مَ نػُعِّ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُرُوْفَ تَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

للهِ بِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ   billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ هُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 



 

xviii 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

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

HR = Hadis Riwayat 

No =  Nomor 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

vol = volume 

MAN = Madrasah Aliyah Negeri 

SMAN = Sekolah Menengah Atas Negeri 

MTs = Madrasah Tsanawiyah 

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

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

Nama : Danial 

NIM : 80300217030 

Judul : Hubungan antara Iklim dan Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja 

Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai 

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara iklim dan budaya 

madrasah dengan motivasi kerja guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk: 1) menjelaskan realitas iklim 

madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat; 2) menjelaskan realitas budaya 

madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat; 3) menjelaskan realitas motivasi kerja 

guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat; 4) menguji korelasi antara iklim madrasah 

dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat; 5) menguji korelasi 

antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat; 6) menguji korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat; dan 7) menguji korelasi antara iklim madrasah dan 

budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat. 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif (ex post facto yang 

bersifat korelasional) dengan pendekatan secara metodologis (positivistik-

kuantitatif) dan keilmuan (teologis normatif, sosiologis, dan psikologis). Responden 

dalam penelitian ini adalah semua guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat yang 

berjumlah 64 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi kemudian dianalisis melalui analisis korelasi product moment dan 

multiple correlation (korelasi berganda). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) realitas iklim madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat berada pada kategori tinggi yang mengindikasikan 

kondusif dengan persentase sebesar 81,28% dari kriteria yang ditetapkan; 2) realitas 

budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat berada pada kategori tinggi 

yang mengindikasikan kondusif dengan persentase sebesar 83,13% dari kriteria yang 

ditetapkan; 3) realitas motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat berada 

pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 78,75% dari kriteria yang ditetapkan; 

4) terdapat korelasi positif antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,448 yang 

menunjukkan tingkat hubungan sedang; 5) terdapat korelasi positif antara budaya 

madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,559 yang menunjukkan tingkat hubungan sedang; 
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6) terdapat korelasi positif antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,633 yang 

menunjukkan tingkat hubungan sedang; dan 7) terdapat korelasi positif antara iklim 

madrasah dan budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,572 yang 

menunjukkan tingkat hubungan sedang. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) kepala madrasah yang efektif harus 

menciptakan dan mengembangkan iklim dan budaya madrasah secara kondusif agar 

warga madrasah dapat merasa nyaman dan lebih termotivasi dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; dan 2) guru-guru di madrasah juga 

harus turut serta dalam membantu meningkatkan efektivitas madrasah sebagai 

tempat mereka melaksanakan tugasnya melalui penciptaan dan pengembangan iklim 

dan budaya madrasah secara kondusif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan bangsa di masa depan. Melalui pendidikan, manusia sebagai subjek 

pembangunan dapat dididik, dibina, dan dikembangkan potensi-potensinya. 

Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik dalam memasuki kehidupan 

yang nyata. Persiapan ini berkaitan dengan kedudukan peserta didik sebagai calon 

warga negara yang baik, warga bangsa, dan calon pembentuk keluarga baru, serta 

pengemban tugas dan pekerjaan yang dinamis di kemudian hari. 

Madrasah merupakan suatu wadah untuk menciptakan sosok manusia yang 

berpendidikan tanpa melihat latar belakang peserta didik yang terlibat di dalamnya, 

baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi. Madrasah menjadi suatu organisasi 

yang dirancang untuk dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan 

kualitas hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, madrasah harus dapat dikelola dan 

diberdayakan agar mampu mewujudkan predikat sebagai madrasah berkualitas yang 

mampu memproses peserta didik sehingga pada akhirnya menghasilkan produk 

(output) secara optimal. Dengan demikian, konsep efektivitas madrasah perlu 

dicermati sebagai suatu ukuran pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di madrasah. 

Efektivitas yang diinginkan suatu madrasah dalam menghasilkan output pendidikan 

dapat dicapai apabila suatu madrasah berkemampuan secara maksimal 

merealisasikan semua cita-cita yang digariskan madrasah.
1
 

                                                         

1
Lihat Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan  (Cet. I; Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009), h. 277. 
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Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal merupakan lembaga 

yang bersifat kompleks dan unik. Madrasah bersifat kompleks karena madrasah 

sebagai organisasi, di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling 

berkaitan dan saling menentukan. Madrasah bersifat unik menunjukkan bahwa 

madrasah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh 

organisasi-organisasi lainnya. Ciri-ciri tersebut yang menempatkan madrasah 

memiliki karakter tersendiri sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran dan 

pembudayaan kehidupan bagi umat manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan 

unik tersebut, madrasah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang 

tinggi.
2
 

Guru merupakan faktor yang paling dominan dan paling penting dalam 

pendidikan formal pada umumnya karena guru selalu dijadikan sebagai teladan dan 

bahkan menjadi tokoh identifikasi diri bagi peserta didik. Selain itu, guru juga 

merupakan unsur yang sangat memengaruhi tercapainya tujuan pendidikan. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan guru 

dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Namun, 

posisi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan profesional dan mutu kinerjanya. 

Seseorang bekerja keras karena adanya dorongan kuat yang tertanam dalam 

jiwanya yang kemudian disebut dengan motivasi kerja.
3
 Motivasi kerja merupakan 

sesuatu yang dapat memberi energi sehingga menggerakkan potensi dan 

menciptakan keinginan seseorang untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam 

                                                         

2
Lihat Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 81. 

3
Lihat U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 

255. 



3 

lingkup tugas-tugas yang merupakan tanggung jawabnya di lingkungan sebuah 

organisasi. Dengan motivasi kerja yang tinggi, guru dikategorikan memiliki daya 

dorong atau daya gerak untuk mengerahkan kemampuan dan mengembangkan 

dayanya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

Motivasi merupakan bagian terpenting dalam menciptakan produktivitas 

madrasah karena orang yang bekerja tanpa didasari oleh motivasi yang kuat akan  

berpengaruh negatif pada hasil kinerjanya. Hal ini berarti guru perlu memiliki 

motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya demi menghasilkan kinerja yang 

optimal, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Ra‘d/13: 11 berikut ini: 

ُ  الله إِنَّ  وْمٍ لاه يُ غهيِّّ ا بِقه تّٰ مه ُْْ حه ا بِهِنْ فُسِهِ  ا يُ غهيِّّ إِذها أهرهاده مه هْ وْمٍ سُوْءًا اللُ مْ  رهدَّ فهلاه  بِقه  لههُ مه
مُْ  ا لَه مه نِ  نْ مِّ  هْ ْْ   .الٍ َّْ  مِنْ  هِ دُ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan 
tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

4
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia mempunyai 

keharusan untuk berusaha mengubah kondisi sendiri dari kemunduran dan 

keterbelakangan untuk menuju kepada kemajuan. Dengan kata lain, Quraisy Shihab 

menafsirkan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah swt. haruslah didahului 

oleh perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri menyangkut sisi yang 

berada dalam diri mereka.
5
 Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu prestasi kerja dan 

                                                         

4
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2013), h. 250. 

5
Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 6 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 233. 
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keberuntungan tidak dapat diraih dengan mudah oleh seseorang, melainkan melalui 

usaha dan kerja keras yang dibarengi dengan motivasi dan optimisme yang tinggi.  

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di 

madrasah adalah kinerja guru karena guru merupakan salah seorang pelaksana 

pendidikan yang sangat diperlukan. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan guru yang 

kurang memiliki gairah dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi 

pembelajaran yang tentu akan berdampak terhadap kurang berhasilnya tujuan yang 

hendak dicapai. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 

kurangnya motivasi kerja guru.
6
 

Perlu dipahami bahwa peningkatan motivasi kerja tidak hanya bergantung 

pada individu itu sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam organisasi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja adalah menciptakan iklim dan 

mengembangkan budaya yang baik dalam suatu organisasi. Dengan iklim dan 

budaya organisasi yang kuat, hubungan-hubungan yang baik akan tercipta sehingga 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku individu di dalam organisasi 

tersebut. 

Setiap organisasi pada umumnya memiliki iklim dan budaya yang berbeda 

dengan organisasi lainnya. Iklim organisasi merupakan keadaan, kondisi dan 

karakteristik lingkungan kerja yang menjadi khas sebuah organisasi. Iklim organisasi 

ini merupakan koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi 

serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga 

                                                         

6
Lihat Sardiman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Cet. XX; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), h. 73.  
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mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi.
7
 Syaiful Sagala 

mengemukakan bahwa iklim organisasi (organizational climate) merupakan suatu 

kualitas masukan yang relatif dari lingkungan organisasi yang merupakan 

pengalaman anggota organisasi sehingga memengaruhi tingkah laku mereka. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa iklim organisasi merupakan serangkaian sifat lingkungan 

kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh anggota organisasi yang 

menjadi kekuatan utama dalam memengaruhi perilaku mereka.
8
 Ungkapan tersebut 

menunjukkan seperangkat karakteristik internal yang dideskripsikan oleh individu-

individu sebagai iklim organisasi. 

Selain iklim organisasi, budaya organisasi juga merupakan ciri khas atau 

karakteristik suatu organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja 

anggota organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins bahwa budaya 

organisasi merujuk pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota 

suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi-organisasi 

lainnya.
9
 Lebih lanjut Sutrisno menambahkan bahwa budaya organisasi merupakan 

suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, tetapi dapat menjadi penggerak atau 

pendorong bagi orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas 

kerja.
10

 Robbins kemudian menjelaskan bahwa budaya yang kuat ditandai dengan 

nilai-nilai inti organisasi yang dipegang kukuh dan disepakati secara luas. Semakin 

                                                         

7
Lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi (Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 

124. 

8
Lihat Syaiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan: Pemberdayaan 

Organisasi Pendidikan ke Arah Lebih Profesional dan Dinamis di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Satuan Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 131. 

9
Lihat Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, terj. Benyamin Molan, Perilaku 

Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 721. 

10
Lihat Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2013), h. 2. 
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banyak anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar 

komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, semakin kuat pula suatu budaya. 

Dengan demikian, budaya yang kuat dapat memberi pengaruh besar terhadap sikap 

anggota organisasi.
11

  

Budaya dan iklim organisasi mempunyai pengertian yang berbeda meskipun 

keduanya saling berhubungan. Budaya organisasi berakar pada nilai-nilai, norma, 

kepercayaan, dan asumsi organisasi, sedangkan iklim organisasi melukiskan 

lingkungan internal organisasi dan berakar pada budaya organisasi. Budaya 

organisasi dapat memengaruhi perilaku anggota organisasi, begitu pula iklim 

organisasi dapat memengaruhi perilaku anggota organisasi yang kemudian 

memengaruhi kinerja mereka.
12

 Dengan demikian, hubungan budaya dan iklim 

organisasi tidak bisa dipisahkan, dengan kata lain budaya organisasi mempunyai 

hubungan yang erat dengan iklim organisasi sebab dengan adanya budaya organisasi 

yang baik akan tercipta iklim organisasi yang kondusif, begitu pula sebaliknya. Oleh 

karena itu, iklim dan budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat 

manajemen akan berpengaruh menjadi penggerak atau pendorong bagi anggota 

organisasi untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pendidikan juga tidak terlepas dari iklim dan budaya yang 

dimilikinya. Iklim dan budaya dalam lembaga pendidikan sering disebut sebagai 

iklim dan budaya sekolah/madrasah. 

Sebagai suatu sistem, madrasah memiliki tiga aspek pokok yang berkaitan 

erat dengan mutu, yaitu proses pembelajaran, kepemimpinan dan manajemen 

madrasah, serta budaya dan iklim madrasah. Peningkatan mutu madrasah secara 

                                                         

11
Lihat Stephen P. Robbins, Essential of Organizational Behavior, terj. Halida dan Dewi 

Sartika, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 282. 

12
Lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, h. 124. 
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konvensional senantiasa menekankan pada aspek pertama, yakni meningkatkan mutu 

proses pembelajaran, sedikit menyentuh aspek kepemimpinan dan manajemen 

madrasah, dan sama sekali tidak pernah menyentuh aspek budaya dan iklim 

madrasah. Hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa budaya dan iklim 

madrasah tidak terlalu berpengaruh pada mutu. Padahal, ketiga sistem tersebut 

saling mendukung satu sama lain.
13

 

Pengembangan madrasah yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel perlu 

ditunjang oleh perubahan berbagai aspek pendidikan lainnya, termasuk iklim dan 

budaya madrasah. Madrasah yang efektif memerlukan iklim belajar dan iklim kerja 

yang baik serta nilai dan perilaku yang mencerminkan hal-hal yang positif. Iklim dan 

budaya madrasah akan efektif apabila unsur-unsur dan dimensi-dimensi yang ada di 

dalamnya dapat diterapkan dan dikembangkan demi menunjang segala aktivitas 

yang dijalankan di madrasah. Iklim dan budaya madrasah akan memberi pengaruh 

pada perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di madrasah.  

Iklim dan budaya dalam suatu madrasah merupakan unsur yang urgent dalam 

meningkatkan motivasi kerja individu-individu yang berkecimpung atau terlibat di 

dalamnya, termasuk tenaga pendidiknya. Menurut Mulyasa, iklim dan budaya 

madrasah yang kondusif dapat mendorong warga madrasah untuk bertindak dan 

melakukan sesuatu dengan baik yang mengarah pada prestasi peserta didik yang 

tinggi. Iklim dan budaya madrasah juga berkaitan dengan pemupukan harapan untuk 

berprestasi pada semua warga madrasah.
14

 Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa 

adanya suasana atau kondisi yang mendukung serta nilai dan perilaku yang baik 

                                                         

13
Lihat Daryanto, Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah (Cet. I; Yogyakarta: Gava Media, 

2015), h. v. 

14
Lihat E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. V; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 90. 
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sebagai bagian dari iklim dan budaya madrasah dapat memicu tumbuhnya motivasi 

dan semangat warga madrasah dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-

masing. Dengan demikian, seseorang akan bersemangat dalam melaksanakan suatu 

kegiatan tertentu karena adanya motif-motif yang dapat merangsangnya untuk 

bergerak sehingga memiliki kemauan untuk menyelesaikannya, termasuk iklim dan 

budaya madrasah. Uraian tersebut mengindikasikan bahwa iklim dan budaya 

madrasah merupakan unsur yang dapat membantu meningkatkan motivasi kerja 

guru.  

Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Sinjai Barat merupakan lembaga 

pendidikan yang berkarakteristik islami yang terletak di pelosok-pelosok (dalam 

artian terletak jauh dari kota Sinjai) dan tentunya memiliki iklim dan budaya yang 

berbeda dengan sekolah-sekolah umum. Suasana keagamaan di lingkungan madrasah 

merupakan ciri khas utama madrasah. Lingkungan madrasah dengan peserta didik, 

guru, dan pegawai semuanya beragama Islam, penggunaan metode pembelajaran 

dengan pendekatan agamis, kegiatan peribadahan yang dilaksanakan secara rutin, 

serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya telah menghadirkan suasana yang 

religius. Suasana tersebut menjadikan kultur madrasah yang membedakannya 

dengan kultur pada sekolah umum.  

Guru pada MTs di Kecamatan Sinjai Barat belum semuanya memiliki 

motivasi kerja yang tinggi karena masih terdapat beberapa guru yang kurang 

bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. Hal tersebut ditandai dengan masih terdapatnya beberapa 

guru yang tidak datang mengajar pada saat jam pelajaran berlangsung atau hanya 

sekedar menitipkan buku paket kepada peserta didik untuk dicatat pada jam 

pelajaran tersebut kemudian penjelasannya menyusul pada pertemuan berikutnya. 
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Fenomena tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa guru yang memiliki motivasi kerja yang rendah. Ketidakhadiran guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dapat menjadikan suasana pembelajaran 

tidak berjalan dengan baik sehingga melahirkan ketidakdisiplinan pembelajaran. Hal 

tersebut disebabkan norma atau aturan terkait penerapan nilai-nilai yang disepakati 

belum terlalu kuat, terutama nilai kedisiplinan sehingga melahirkan suasana atau 

iklim akademik yang mengarah pada peningkatan hasil belajar peserta didik menjadi 

kurang kondusif.  

Kesesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh guru dengan 

mata pelajaran yang diajarkan juga merupakan salah satu indikator yang 

mencerminkan iklim akademik yang kondusif. Akan tetapi, guru-guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat lebih banyak yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak 

sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Selain itu, iklim fisik dari aspek sarana dan 

prasarana yang dimiliki masih kurang memadai, terutama sarana pembelajaran yang 

dapat menunjang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut ditandai 

dengan masih minimnya media pembelajaran yang disediakan oleh pihak madrasah, 

terutama media yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (seperti 

komputer dan LCD) serta sumber belajar yang belum mendukung. Dengan demikian, 

permasalahan tersebut mengindikasikan adanya saling keterkaitan antara iklim dan 

budaya madrasah dengan motivasi kerja guru. 

Terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa iklim dan budaya 

sekolah (madrasah) merupakan salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan 

motivasi kerja, seperti Lai Eng Fei  dan Han
15

 yang berhasil membuktikan adanya 

                                                         

15
Lihat Evonne Lai Eng Fei dan Crispina Gregory K. Han, “Hubungan Iklim Sekolah dengan 

Motivasi Guru”, Jurnal Pemikir Pendidikan, vol. 8 (2017), h. 60. http://www.jpp.edu.my/index.php/ 

journal/full/8_2.pdf  (Diakses 22 Mei 2019). 
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hubungan positif dan signifikan antara iklim sekolah dengan motivasi kerja guru, 

sedangkan Werang dan Irianto,
16

 berhasil membuktikan adanya pengaruh positif dan 

signifikan iklim organisasi sekolah terhadap motivasi kerja guru. Lebih lanjut, 

Riwan
17

 juga telah berhasil membuktikan adanya hubungan antara budaya organisasi 

dengan motivasi kerja guru, sedangkan Maithel, dkk.
18

 berhasil membuktikan adanya 

pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa iklim dan budaya sekolah (madrasah) merupakan aspek 

penting yang perlu diperhatikan karena merupakan faktor penentu tinggi rendahnya 

motivasi yang dimiliki oleh guru. Variabel iklim dan budaya organisasi sebagai 

faktor determinan atas motivasi kerja juga telah dibuktikan oleh Rivai, dkk.
19

 Lebih 

lanjut, Cheeran dkk.
20

 juga telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa 

hanya iklim organisasi yang kondusif dan budaya organisasi yang baiklah yang 

benar-benar dapat memotivasi manusia dalam bekerja. 

                                                         

16
Lihat Basilius Redan Werang dan Okto Irianto, “Pengaruh Iklim Sekolah terhadap 

Motivasi dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar di Diskrit Mandiptana, Papua”, Musamus Journal 

of Primary Education, vol. 1 no. 1 (Oktober 2018), h. 20. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ 

primary/article/view/867 (Diakses 19 Mei 2019). 

17
Lihat Elva Riwan, “Hubungan Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja Guru Sekolah 

Dasar Negeri Gugus I, II dan III Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau”, Jurnal 

Administrasi Pendidikan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 184. https://docobook.com/hubungan-budaya-

organisasi-dengan-motivasi-kerja-guru-sekola.html (Diakses 19 Mei 2019). 

18
Lihat Nidhi Maithel, dkk., “Impact of Organization Culture on Employee Motivation and 

Job Performance”, International Journal of Research in Commerce & Management, vol. 3 no. 5 (Mei 

2012), h. 71. https://mafiadoc.com/impact-of-organization-culture-on-employee_5c39615a097c470 

d1f8b4608.html (Diakses 19 Mei 2019). 

19
Lihat Rivai, dkk., “Organizational Culture and Organizational Climate as a Determinant of 

Motivation and Teacher Performance”, Advances in Social Sciences Research Journal, vol. 6 no. 2 

(2019), h. 561-562. https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/6267/3726 

(Diakses 19 Mei 2019). 

20
Lihat Mariya T. Cheeran, dkk., “Employee Motivation and Organizational Culture-  A 

Study with Special Reference to Software Industry”, International Journal of Innovate Research & 

Development, vol. 4 no. 10 (September 2015), h. 81. http://internationaljournalcorner.com/index.php/ 

ijird_ojs/article/download/135739/94860 (Diakses 19 Mei 2019) 
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Budaya madrasah yang baik tentu akan melahirkan iklim atau suasana di 

madrasah yang kondusif. Hal ini telah dibuktikan oleh Iljins dkk.
 21

  melalui hasil 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa budaya organisasi menjadi faktor yang 

menentukan kondusif atau tidaknya iklim organisasi. Oleh karena itu, iklim dan 

budaya merupakan komponen penting yang dimiliki oleh setiap organisasi karena 

keduanya dapat menjadikan penentu bagi anggota organisasi dalam bersikap dan 

berperilaku. Mengingat pentingnya peranan iklim dan budaya madrasah sebagai 

komponen yang menjadi determinan motivasi kerja guru, penulis tertarik dan 

termotivasi untuk meneliti tentang hubungan antara iklim dan budaya madrasah 

dengan motivasi kerja guru yang dimaksudkan untuk menguji teori-teori dan hasil 

penelitian sebelumnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana hubungan iklim dan budaya madrasah dengan motivasi kerja 

guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai?”. Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan ke dalam beberapa 

submasalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat? 

2. Bagaimana realitas budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat? 

3. Bagaimana realitas motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat? 

                                                         

21
Lihat Juris Iljins, dkk., “Impact of Organizational Culture on Organizational Climate 

during the Process of Change”, Procedia - Social and Behavioral Sciences   213  ( Desember 2015 ), h.  

948. https://fardapaper.ir/mohavaha/uploads/2018/03/Fardapaper-Impact-of-Organizational-Culture-

on-Organizational-Climate-During-the-Process-of-Change.pdf  (Diakses 22 Mei 2019). 
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4. Apakah ada korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat? 

5. Apakah ada korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat? 

6. Apakah ada korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat? 

7. Apakah ada korelasi antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara 

bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

penafsiran yang salah dalam memahami variabel-variabel pada judul penelitian. 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Iklim madrasah merupakan suasana atau keadaan yang tercipta di lingkungan 

madrasah, baik iklim fisik (kebersihan, keamanan, penggunaan sumber daya, 

kenyamanan, dan keindahan), iklim sosial (saling menghormati, tanggung jawab, 

kerja sama, kebersamaan, dan keadilan), maupun iklim akademik (ruangan 

belajar yang baik, jumlah guru dan standar kualifikasinya, penggunaan media dan 

metode pembelajaran yang sesuai, dan sumber belajar yang memadai) yang dapat 

menjadi pembeda dengan organisasi lainnya serta menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi perilaku warga madrasah dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. 
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b. Budaya madrasah merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, 

kebiasaan dalam keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh warga 

madrasah, seperti disiplin, jujur, interaksi yang baik, berwawasan luas, kerja 

sama, saling pengertian, semangat persatuan, saling memotivasi, inisiatif, 

kebersamaan, tanggung jawab, rasa memiliki, komitmen, inovatif, adaptif, kerja 

keras, dan peduli sehingga menjadi karakteristik atau ciri khas dan citra di 

masyarakat luas yang membedakan dengan organisasi lainnya. 

c. Motivasi kerja guru merupakan daya yang timbul pada diri tenaga pendidik baik 

dari dalam maupun dari luar, seperti dorongan berprestasi, dorongan berinteraksi, 

dorongan berkuasa, atau karena adanya harapan sehingga menggerakkan mereka 

untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya 

secara profesional untuk mencapai dan menghasilkan kinerja yang optimal. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan 

dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien serta membatasi agar tidak 

terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang dalam penelitian. Untuk 

menghindari meluasnya pembahasan atau pemaknaan variabel dalam penelitian ini, 

perlu dikemukakan ruang lingkup yang menjadi batasan, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

No Ruang Lingkup Penelitian Indikator Penelitian 

1 Iklim madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

1. Iklim fisik  

2. Iklim sosial 

3. Iklim akademik 

2 Budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Penerapan nilai-nilai penting yang 

melandasi perilaku 
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3 Motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

1. Dorongan untuk berprestasi 

2. Dorongan untuk berinteraksi 

3. Dorongan untuk berkuasa 

4. Dorongan akan harapan 

4 Hubungan antara iklim dan 

budaya madrasah dengan 

motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Analisis korelasi antara iklim dan 

budaya madrasah dengan motivasi kerja 

guru menggunakan analisis korelasi 

ganda (multiple correlation) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator yang digunakan 

untuk mengukur iklim madrasah mencakup iklim fisik, iklim sosial, dan iklim 

akademik (Tagiuri, 1968; Loukas, 2007). Budaya madrasah dapat diukur melalui 

penerapan nilai-nilai yang melandasi perilaku warga madrasah (Sugeng Listyo 

Prabowo, 2008). Adapun motivasi kerja diukur melalui dorongan untuk berprestasi 

(McClelland, 1961), dorongan untuk berinteraksi (Maslow, 1943; McClelland, 1961; 

Elton Mayo, 1953), dorongan untuk berkuasa (Maslow, 1943; McClelland, 1961), 

dan dorongan akan harapan (Vroom, 1964; Frederick Taylor, 1947). 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Bagian ini merupakan penelusuran yang dilakukan untuk menelaah tentang 

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

yang sama sehingga mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-

penelitian tersebut yang relevan di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Brenda L. Ladyong  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ldyong tentang Organizational Climate 

and Teachers’ Work Motivation: A Case Study of Selected Schools in Prachinburi, 

Thailand. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyelidiki faktor iklim 
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organisasi yang dapat memengaruhi motivasi kerja guru. Jumlah responden yang 

berpartisipasi sebanyak 138 dari 480 orang guru yang ditentukan berdasarkan teknik 

purposive sampling. Metode yang digunakan adalah survei melalui instrumen angket 

dan hasilnya dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa organizational climate significantly influence teachers’ work motivation. 

Two factors of organizational climate namely, collegial leadership and school 

community interrelationships were found to be significant factors that influence 

teachers’ work motivation.22
 

 Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena memiliki tema yang 

sama, yaitu iklim organisasi dan motivasi kerja guru. Akan tetapi, penelitian 

tersebut dilakukan untuk menguji pengaruh iklim organisasi terhadap motivasi kerja 

guru, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungannya. Selain itu, 

penelitian tersebut menggunakan metode survei melalui sampel penelitian yang 

ditentukan secara purposive, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian 

populasi karena semua guru dijadikan sebagai responden. Perbedaan lainnya terletak 

pada jumlah variabel yang diteliti karena penelitian tersebut hanya menggunakan 

dua variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel. 

2. Penelitian Irwan Yantu  

Yantu meneliti tentang Organizational Climate for Work Motivation 

Stimulation in Regional Financial Agency. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

menguji pengaruh iklim organisasi terhadap motivasi kerja pegawai di Lembaga 

                                                         

22
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Brenda L. Ladyong, “Organizational Climate and 

Teachers’ Work Motivation: A Case Study of Selected Schools in Prachinburi, Thailand”, Journal 

Scholarly Journal of Education, vol. 3 no. 5 (Agustus 2014), h.  52-57. http://www.scholarly-

journals.com/sje/archive/2014/August/pdf/Ladyong.pdf  (Diakses 19 Mei 2019). 
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Keuangan Daerah Gorontalo. Teknik sampling yang digunakan adalah probability 

sampling dengan jumlah 86 orang pegawai yang diambil secara keseluruhan dari 

jumlah populasi. Instrumen yang digunakan adalah angket kemudian hasilnya 

dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa organizational climate factors do not contribute more to spurring employee 

motivation because the employees are basically intrinsically motivated from within 

themselves.23
 

Iklim organisasi dan motivasi kerja yang diteliti dalam penelitian tersebut 

merupakan tema yang sama dalam penelitian ini. Akan tetapi, penelitian tersebut 

menguji pengaruh iklim organisasi terhadap motivasi kerja, sedangkan penelitian ini 

hanya menguji hubungan kedua variabel tersebut. Selain itu, penelitian tersebut 

dilakukan di lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini dilakukan di lembaga 

pendidikan. Analisis yang digunakan juga berbeda karena penelitian tersebut 

dianalisis melalui regresi linear sederhana, sedangkan penelitian ini dilakukan 

melalui korelasi product moment. Penelitian ini juga tidak hanya menggunakan 

variabel iklim organisasi dan motivasi kerja, tetapi menggunakan juga variabel 

budaya organisasi (madrasah) 

3. Penelitian Sukron Fujiaturrahman  

Penelitian Fujiaturrahman tentang Hubungan Iklim Sekolah dengan Motivasi 

Kerja Guru. Penelitian tersebut dilakukan di SDN Segugus 07 Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survey 

                                                         

23
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Irwan Yantu, “Organizational Climate for Work 

Motivation Stimulation in Regional Financial Agency”, Journal of Applied Management (JAM), vol. 

16 no. 2 (Juni 2018), h. 330-335. https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/1211/1000  

(Diakses 19 Mei 2019). 
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(studi korelasional). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji hubungan 

iklim sekolah dengan motivasi kerja guru. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing variabel adalah angket atau kuesioner dengan jumlah 

sampel sebanyak 30 orang guru yang ditentukan melalui teknik purposive random 

sampling kemudian hasilnya dianalisis dengan regresi dan korelasi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

iklim sekolah dengan motivasi kerja guru yang mengindikasikan bahwa semakin 

akurat iklim sekolah, semakin kuat pula motivasi kerja guru.
24

 

Penelitian Fujiaturrahman tersebut dan penelitian ini sama-sama merupakan 

penelitian korelasional yang dilakukan untuk menguji hubungan iklim sekolah 

dengan motivasi kerja guru. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan pada lembaga 

pendidikan umum (sekolah) dengan metode survei, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada lembaga pendidikan islam (madrasah) dengan metode sensus. Selain 

itu, penelitian tersebut hanya menggunakan dua variabel, sedangkan penelitian ini 

menggunakan tiga variabel yang akan diuji hubungannya secara simultan. 

4. Penelitian Evonne Lai Eng Fei dan Crispina Gregory K. Han  

Lai Eng Fei dan Han telah melakukan penelitian tentang Hubungan Iklim 

Sekolah dengan Motivasi Guru. Penelitian tersebut dilakukan pada empat sekolah 

menengah di Daerah Sri Aman, Sarawak dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen 

yang digunakan dalam mengukur variabel adalah kuesioner yang disebar kepada 188 

orang guru yang ditentukan melalui teknik simple random sampling. Data yang telah 

dikumpulkan dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences 

                                                         

24
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Sukron Fujiaturrahman, “Hubungan Iklim Sekolah 

dengan Motivasi Kerja Guru”, Jurnal Elementary, vol. 1 no. 1 (Januari 2018), h. 31-35. 

http://journal.ummat.ac.id/index.php/elementary/article/download/143/115 (Diakses 20 Mei 2019). 
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(SPSS) version 21 melalui uji ANOVA dan analisis korelasi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan iklim sekolah dengan 

motivasi kerja guru, meskipun hubungannya lemah.
25

 

Penelitian tersebut dan penelitian sama-sama merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk menguji hubungan iklim sekolah dengan motivasi kerja guru. 

Namun, penelitian tersebut dilakukan kepada guru yang ditentukan berdasarkan 

random, sedangkan penelitian ini dilakukan pada semua guru sebagai subjek 

penelitian yang menjadi responden. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan 

uji anova selain analisis korelasi, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

analisis korelasi. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah variabel yang diteliti 

karena penelitian ini juga menggunakan variabel budaya madrasah sebagai salah satu 

variabel yang akan diuji hubungannya dengan motivasi kerja guru. 

5. Penelitian Basilius Redan Werang dan Okto Irianto  

Penelitian yang dilakukan oleh Werang dan Irianto tentang Pengaruh Iklim 

Sekolah terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar di Distrik 

Mindiptana, Papua. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh iklim 

sekolah terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan jumlah 

sampel ditentukan secara purposive sebanyak 63 dari 78 orang guru yang ditetapkan 

sebagai responden. Instrumen yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel 

tersebut adalah angket kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iklim sekolah 

                                                         

25
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Evonne Lai Eng Fei dan Crispina Gregory K. Han, 

“Hubungan Iklim Sekolah dengan Motivasi Guru”, Jurnal Pemikir Pendidikan, vol. 8  (2017), h. 43-

68. http://www.jpp.edu.my/index.php/journal/full/8_2.pdf  (Diakses 22 Mei 2019). 
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secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kepuasan 

kerja guru. Hal tersebut mengindikasikan bahwa motivasi kerja guru ditentukan oleh 

iklim sekolah.
26

 

Variabel iklim dan motivasi kerja guru dalam penelitian tersebut merupakan 

konsep yang sama dalam penelitian ini. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak hanya 

menguji hubungan kedua variabel tersebut, tetapi juga menguji pengaruhnya. Selain 

itu, variabel iklim sekolah juga diuji sebagai faktor determinan atas kepuasan kerja 

guru, sedangkan penelitian ini hanya menguji hubungan iklim madrasah dengan 

motivasi kerja guru tanpa menguji lebih lanjut pengaruhnya. Penelitian tersebut juga 

memiliki tiga variabel sebagai konsep yang dikaji, tetapi salah satu dari ketiga 

variabel tersebut berbeda dengan variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

kepuasan kerja guru. 

6. Penelitian Ahmad Hakiki  

Hakiki dalam penelitiannya tentang Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi 

terhadap motivasi kerja pegawai yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif 

dengan jumlah responden sebanyak 52 orang pegawai yang ditentukan berdasarkan 

teknik sampling jenuh karena keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket yang dibagikan kepada seluruh 

responden kemudian hasilnya dianalisis melalui regresi linear sederhana. Hasil 

                                                         

26
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Basilius Redan Werang dan Okto Irianto, “Pengaruh 

Iklim Sekolah terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar di Diskrit Mandiptana, 

Papua”, Musamus Journal of Primary Education, vol. 1 no. 1 (Oktober 2018), h. 13-23. 

https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/primary/article/view/867 (Diakses 19 Mei 2019). 



20 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan budaya 

organisasi terhadap motivasi pegawai sebesar 92,93%. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa budaya organisasi yang baik mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon.
27

  

Penelitian tersebut menggunakan budaya organisasi dan motivasi kerja 

sebagai variabel penelitian sehingga merupakan tema yang sama dalam penelitian 

ini. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan untuk menguji pengaruh budaya 

organisasi terhadap motivasi kerja pegawai, sedangkan penelitian ini hanya menguji 

tingkat korelasinya dan tidak sampai pada tingkat pengaruh. Selain itu, variabel 

yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya dua sehingga pengujian yang 

dilakukan hanya bersifat parsial, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel 

sehingga tidak hanya menguji secara parsial, tetapi akan diuji juga hubungannya 

secara simultan. Perbedaan lainnya terletak pada jenis lembaga yang menjadi lokasi 

penelitian.  

7. Penelitian Elva Riwan  

Penelitian yang dilakukan oleh Riwan tentang Hubungan Budaya Organisasi 

dengan Motivasi Kerja Guru Sekolah Dasar Negeri Gugus I, II dan III Kecamatan 

Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 54 orang guru yang ditentukan 

berdasarkan teknik stratified random sampling dari 118 orang populasi. Instrumen 
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yang digunakan adalah kuesioner dan hasilnya dianalisis melalui korelasi product 

moment. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara budaya organisasi dengan motivasi kerja guru yang 

mengindikasikan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja guru.
28

 

Budaya organisasi dan motivasi kerja guru dalam penelitian tersebut 

merupakan tema yang sama-sama dikaji dalam penelitian ini untuk diuji 

hubungannya. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan dengan metode survei 

melalui sampel yang ditentukan berdasarkan strata, sedangkan penelitian ini 

dilakukan dengan menjadikan semua guru sebagai responden. Selain itu, penelitian 

tersebut dilakukan pada lembaga pendidikan umum (sekolah), sedangkan penelitian 

ini dilakukan pada lembaga pendidikan Islam (madrasah). Perbedaan lainnya juga 

terletak pada jumlah variabel yang diteliti. 

8. Penelitian Saira Irfan dan Najib Ahmad Marzuki  

Irfan dan Marzuki telah meneliti tentang The Moderating Effects of 

Organizational Culture on the Relationship between Work Motivation and Work 

Commitment of University Academic Staff. Penelitian tersebut dilakukan pada 

sembilan universitas yang terletak di Provinsi Punjab Pakistan melalui metode 

survei dengan jumlah sampel sebanyak 351 orang staf akademik. Instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan Partial 

Least Squares technique using the Smart PLS 3.0. Hasil penelitiannya menunjukkan 
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bahwa culture moderates the link between non-self-determined work motivation and 

work commitment among university academic staff. Hal tersebut mengimplikasikan 

bahwa the study has implications for authorities to capitalize on organizational 

culture to boost work motivation that will ultimately improve work commitment 

among academics.29
 

Penelitian tersebut menggunakan variabel budaya organisasi dan motivasi 

kerja sebagai konsep yang akan dikaji sehingga memiliki kesamaan tema dengan 

penelitian ini. Akan tetapi penelitian tersebut mencakup wilayah yang lebih luas 

karena dilakukan pada sembilan universitas dengan metode survei, sedangkan 

penelitian ini hanya mencakup lima madrasah dan dilakukan melalui sensus. Selain 

itu, penelitian tersebut menguji pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja 

pegawai, sedangkan penelitian ini hanya menguji tingkat korelasi kedua variabel 

tersebut. Perbedaan lainnya, penelitian ini tidak hanya menggunakan dua variabel 

sebagaimana penelitian tersebut, tetapi juga menggunakan variabel iklim madrasah 

yang akan diuji korelasinya secara simultan dengan motivasi kerja guru. 

9. Penelitian Nidhi Maithel, D. S. Chaubey dan Deepak Gupta 

Maithel dkk. telah meneliti tentang Impact of Organization Culture on 

Employee Motivation and Job Performance. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan antara budaya organisasi dan dampaknya terhadap 

motivasi kerja dan prestasi kerja pegawai. Penelitian tersebut dilakukan di daerah 

Dehradun, Uttrakhand. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
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dengan metode survei. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah 

kuesioner yang dibagikan kepada 229 orang yang menjadi responden kemudian 

hasilnya dianalisis melalui factor analysis untuk mencari pengaruh budaya organisasi 

terhadap motivasi dan kinerja pegawai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan faktor organisasi di berbagai organisasi yang dirasakan 

oleh pegawai sehingga variabel budaya organisasi yang tepat harus dipromosikan 

dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya 

meningkatkan kinerja organisasi.
30

  

Variabel budaya organisasi dan motivasi kerja dalam penelitian tersebut 

merupakan variabel yang sama-sama dikaji dalam penelitian ini. Namun, variabel 

budaya dalam penelitian tersebut tidak hanya diuji hubungannya, tetapi juga diuji 

tingkat pengaruhnya terhadap motivasi dan kinerja karyawan, sedangkan penelitian 

ini hanya menguji tingkat hubungannya tanpa menguji lebih lanjut tingkat 

pengaruhnya. Perbedaan lainnya, penelitian tersebut tidak hanya menguji hubungan 

dan pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja, tetapi juga menguji 

hubungan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Selain itu, penelitian tersebut 

dilakukan pada wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan penelitian ini.  

10. Penelitian Juris Iljins, Viktorija Skvarciany, dan Elīna Gaile-Sarkane 

Penelitian yang dilakukan Iljins dkk. tentang Impact on Organizational 

Culture on Organizational Climate during the Process of Change. Penelitian tersebut 

dilakukan melalui studi kasus pada perusahaan manufaktur di Latvia dan Lithuania 

yang dilakukan untuk menyelidiki dampak budaya organisasi terhadap iklim 
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organisasi selama proses perubahan. Jumlah karyawan pada kedua perusahaan 

manufaktur tersebut berkisar antara 50-100 orang, tetapi survei ini dilakukan melalui 

22 orang pada perusahaan manufaktur di Latvia dan 22 orang pada perusahaan 

manufaktur di Lithuania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa stability, reward 

system, job satisfaction, team orientation, empowerment, core values and agreement 

are most important organizational culture factors influencing organizational climate. 

Hal tersebut menandakan bahwa budaya organisasi menjadi faktor yang menentukan 

kondusif atau tidaknya iklim organisasi.
31

 

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama 

membahas tentang iklim dan budaya organisasi. Akan tetapi, penelitian tersebut 

menyelidiki dampak budaya organisasi terhadap iklim organisasi selama proses 

perubahan, sedangkan penelitian ini tidak hanya menguji hubungan kedua variabel 

tersebut, tetapi juga menguji hubungannya dengan motivasi kerja. Selain itu, 

penelitian tersebut dilaksanakan pada organisasi profit, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada organisasi nonprofit (lembaga pendidikan). Perbedaan lainnya, 

penelitian tersebut dilakukan melalui metode survei karena mencakup populasi yang 

besar, sedangkan penelitian ini dilakukan melalui sensus. 

11. Penelitian Basel Abdel Wahab El-Majali  

El-Majali telah meneliti tentang Organizational Culture and Its Relationship 

with the Organizational Climate in the Youth Higher Council from the Perspective 

of Council Staff. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan 
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metode survei yang bertujuan untuk menganalisis budaya organisasi dan 

hubungannya dengan iklim organisasi berdasarkan perspektif staf pada The Youth 

Higher Council di Jordan. Populasi dalam penelitian tersebut berjumlah 187 orang 

kemudian ditarik sampel sebesar 52% dari populasi sebanyak 95 orang staf yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

kemudian hasilnya dianalisis dengan analisis varians dan Sheffe test. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa organizational climate explain (61.3%) of 

organizational culture of Higher Council of Youth. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa iklim organisasi memiliki hubungan dengan budaya organisasi.
32

 

Iklim dan budaya organisasi dalam penelitian tersebut merupakan dua 

variabel yang sama-sama diteliti dalam penelitian ini. Perbedaannya, penelitian 

tersebut hanya menguji hubungan iklim organisasi dengan budaya organisasi, 

sedangkan penelitian ini tidak hanya menguji hubungan kedua variabel tersebut, 

tetapi lebih lanjut diuji hubungannya dengan motivasi kerja (baik secara parsial 

maupun secara simultan). Selain itu, penelitian tersebut dilakukan melalui survei, 

sedangkan penelitian ini dilakukan melalui sensus. 

12. Penelitian Rivai, Mursalim Umar Gani dan Moh. Zulkifli Murfat 

Rivai dkk. telah melakukan penelitian tentang Organizational Culture and 

Organizational Climate as a Determinant of Motivation and Teacher Performance. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis iklim dan budaya organisasi 

sebagai faktor determinan motivasi dan kinerja guru pada semua SMA Negeri di 
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Provinsi Sulawesi Barat. Populasi dalam penelitian tersebut adalah semua guru SMA 

Negeri yang berstatus PNS dan telah bersertifikat sebanyak 728 orang pada 6 

kabupaten di Sulawesi Barat. Penentuan sampel menggunakan proportional 

sampling yang ditentukan melalui rumus Slovin sebanyak 201 orang guru. Instrumen 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kuesioner kemudian hasilnya 

dianalisis secara kuantitatif melalui Path Analysis. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa budaya organisasi dan iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi kerja dan kinerja guru. Rivai, dkk. kemudian menyimpulkan bahwa The 

better organizational culture and the more conducive organizational climate will 

increase motivation and performance.33
 

Penelitian tersebut merupakan penelitian yang sangat relevan dengan 

penelitian ini karena sama-sama menguji hubungan iklim dan budaya organisasi 

dengan motivasi kerja guru. Perbedaannya, penelitian tersebut menguji hubungan 

kausal, sedangkan penelitian ini lebih kepada hubungan simetris karena hanya 

menguji tingkat hubungan dan tidak sampai pada tingkat pengaruh. Selain itu, 

penelitian tersebut juga menguji pengaruhnya terhadap kinerja guru, sedangkan 

penelitian ini hanya menguji hubungannya dengan motivasi kerja guru. Perbedaan 

lainnya terletak pada respondennya meskipun sama-sama guru, tetapi respondennya 

dibatasi pada guru PNS dan yang telah bersertifikat, sedangkan responden dalam 

penelitian   ini mencakup semua guru tanpa terkecuali. Teknik analisis data yang 

digunakan juga berbeda karena penelitian tersebut dianalisis melalui path analysis. 

                                                         

33
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Rivai, dkk., “Organizational Culture and 

Organizational Climate as a Determinant of Motivation and Teacher Performance”, Advances in 

Social Sciences Research Journal, vol. 6 no. 2 (Februari 2019), h. 555-566. 

https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/6267/3726 (Diakses 19 Mei 

2019). 



27 

13. Penelitian Mariya T. Cheeran, Saji K. S., dan George Joseph 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheeran dkk. tentang Employee Motivation 

and Organizational Culture:  A Study with Special Reference to Software Industry. 

Penelitian tersebut dilakukan pada Perusahaan IT di Cochin dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh budaya dan iklim organisasi terhadap motivasi kerja 

karyawan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik simple random sampling 

dengan jumlah sampel yang menjadi responden sebanyak 50 orang. Instrumen yang 

digunakan  untuk mengumpulkan data adalah kuesioner kemudian dianalisis secara 

kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa organizational culture and 

organizational climate of the organization are crucial variables to raise the 

motivation among the employees. Cheeran, dkk. kemudian menyimpulkan bahwa 

hanya iklim organisasi yang kondusif dan budaya organisasi yang baiklah yang 

benar-benar dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan komitmen terhadap 

organisasinya sehingga jika perusahaan ingin meningkatkan motivasi karyawan, 

pihak manajemen harus mengevaluasi budaya dan iklim organisasinya.
34

 

Penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian ini karena sama-sama 

menganalisis hubungan budaya dan iklim organisasi dengan motivasi kerja, tetapi 

penelitian tersebut bersifat kausalitas. Penelitian tersebut dilakukan pada organisasi 

profit (perusahaan), sedangkan penelitian ini dilakukan pada organisasi nonprofit 

(lembaga pendidikan) sehingga karakteristik subjek atau responden penelitiannya 

tentu juga berbeda. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan juga berbeda. 
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14. Penelitian Wenny Murtaniling Tyas  

Tyas telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Iklim Organisasi dan 

Budaya Organisasi terhadap Motivasi, dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian tersebut dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember dengan 

menggunakan population research karena mengambil semua populasi sebagai 

responden penelitian yang berjumlah 65 orang karyawan. Instrumen yang digunakan 

dalam mengumpulkan data adalah angket kemudian dianalisis dengan menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan program Analysis of Moment 

Structure (AMOS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iklim organisasi dan 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan. Namun, iklim organisasi tidak berpengaruh secara signifikan sebagaimana 

budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
35

 

Iklim, budaya, dan motivasi kerja dalam penelitian tersebut merupakan 

variabel yang sama dalam penelitian ini, tetapi penelitian tersebut menguji 

hubungan kausal iklim dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan lebih 

lanjut dampaknya terhadap kinerja karyawan. Berbeda halnya dengan penelitian ini 

yang hanya menguji korelasi antara iklim dan budaya madrasah dengan motivasi 

kerja guru tanpa menguji kausalitas dan dampaknya terhadap kinerja guru. Selain 

itu, teknik analisis data yang digunakan juga berbeda meskipun sama-sama 

merupakan penelitian populasi dan menggunakan instrumen angket, tetapi penelitian 

tersebut melanjutkan analisisnya kepada tingkat pengaruh.  
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15. Penelitian Indah Rohyani 

Rohyani telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Kerja, 

Disiplin, Iklim Organisasi dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kebumen. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh budaya kerja, disiplin, iklim 

organisasi, dengan motivasi terhadap kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian 

tersebut adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bagian Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berjumlah 31 orang yang dijadikan 

sebagai responden. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis. Salah satu 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya kerja, disiplin, dan iklim organisasi 

berpengaruh terhadap motivasi kerja, baik secara parsial maupun secara simultan.
36

   

Penelitian tersebut menguji hubungan budaya kerja dan iklim organisasi 

dengan motivasi kerja pegawai sehingga memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan di sekretariat daerah, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah. 

Selain itu, subjek penelitian yang dijadikan responden dalam penelitian tersebut 

hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terbatas pada bagian humas saja, sedangkan 

penelitian ini mengambil keseluruhan guru menjadi responden, baik PNS maupun 

guru tidak tetap. Perbedaan lainnya terletak pada variabel penelitian dan analisisnya, 

penelitian tersebut menggunakan empat variabel dengan analisis path, sedangkan 

penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dengan analisis korelasi ganda. 

                                                         

36
Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Indah Rohyani, “Pengaruh Budaya Kerja, Disiplin, 

Iklim Organisasi dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening terhadap Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen”, Jurnal Fokus Bisnis, vol. 14 no. 2 

(Desember 2015), h. 86. http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/172/143 

(Diakses 20 Mei 2019). 



30 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, 

begitu juga dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan 

karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan realitas iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

b. Untuk menjelaskan realitas budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

c. Untuk menjelaskan realitas motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat. 

d. Untuk menguji tingkat korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja 

guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

e. Untuk menguji korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

f. Untuk menguji korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat. 

g. Untuk menguji korelasi antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara 

bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah tercapainya tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memiliki kegunaan, baik secara teoretis (ilmiah) maupun secara praktis, terutama 

kepada pembaca, peneliti, maupun kepada stakeholder di lembaga pendidikan. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan sekaligus menambah wawasan keilmuan, terutama 

yang terkait dengan iklim madrasah, budaya madrasah, dan motivasi kerja guru. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dan 

masukan terhadap para pengelola sekolah/madrasah, khususnya kepala madrasah dan 

guru tentang pentingnya pemeliharaan dan pengembangan iklim dan budaya 

madrasah yang kondusif sebagai komponen yang dapat meningkatkan motivasi 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga dapat mencapai kinerja 

yang optimal. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Iklim Madrasah 

1. Pengertian Iklim Madrasah  

Setiap madrasah mempunyai perasaan psikologis yang berbeda dengan 

sekolah lainnya karena adanya karakter yang berbeda. Karakter tersebut 

menggambarkan suatu keadaan iklim organisasi masing-masing sehingga iklim 

tersebut akan memengaruhi perilaku mereka yang terlibat dalam organisasi 

madrasah. Pembelajaran yang merupakan bentuk dari interaksi guru dengan peserta 

didik yang terjadi dalam suatu madrasah merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari interaksi dalam keseluruhan perilaku organisasi madrasah sehingga iklim 

madrasah yang ada akan mengondisikan proses tersebut melalui kondisi fisik dan 

kondisi sosial yang mendasari iklim madrasah.
1
 

Salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran 

adalah iklim madrasah. Iklim madrasah yang kondusif adalah iklim yang benar-benar 

sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik. Ada beberapa hal yang mempunyai peran 

penting dalam menciptakan iklim madrasah yang kondusif, yaitu lingkungan fisik, 

lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Ketiga aspek tersebut dalam proses 

pembelajaran haruslah saling mendukung agar guru dapat semangat dalam 

menjalankan tugasnya.
2
 

                                                             

1
Lihat Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 

2013), h. 84. 

2
Lihat Supardi, Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya (Cet. II; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2015), h. 208. 



33 

Lingkungan fisik mampu memberi peluang gerak dan segala aspek yang 

berhubungan dengan upaya penyegaran, meliputi sarana dan prasarana pembelajaran 

yang cukup memadai. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi 

antarpersonal yang ada di lingkungan madrasah secara umum. Lingkungan budaya 

memberikan suatu kondisi pola kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan 

warganya. 

Iklim madrasah (madrasah climate) pada dasarnya dapat dikemukakan 

sebagai iklim organisasi yang terjadi pada suatu madrasah. Berbagai pengertian 

mengenai iklim organisasi seperti yang telah dikemukakan oleh Hoy & Miskel dalam 

Masaong dan Tilome bahwa iklim organisasi merupakan seperangkat karakteristik 

suatu organisasi yang membedakan dengan organisasi lain dan karakteristik tersebut 

akan memengaruhi perilaku anggota organisasi yang ada pada organisasi.
3
 Lebih 

lanjut Sergiovanni mendefinisikan iklim organisasi sebagai sebuah konsep kelompok 

yang tidak lebih dari persepsi seseorang, perasaan, atau interpretasi kehidupan dalam 

suatu organisasi.
4
 Hal serupa juga dikemukakan oleh Owens dalam Masaong dan 

Tilome bahwa organizational climate is the study of perception that individuals have 

of the environment in the organizational.5 Pengertian tersebut mengisyaratkan 

bahwa iklim organisasi berkaitan erat dengan persepsi yang dimiliki oleh individu 

dalam organisasi.  

                                                             

3
Lihat  W. K. Hoy dan C. G. Miskel, ‚Educational Administration: Theory, Research, and 

Practice‛, dalam Abdul Kadim Masaong dan Arfan A. Tilome, eds., Kepemimpinan Berbasis Multiple 

Intelligence  (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 195.  

4
Lihat T. J. Sergiovanni, ‚The Principalship a Reflective Practice Perspective‛, dalam Abdul 

Kadim Masaong dan Arfan A. Tilome, eds., Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence  (Cet. II; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 195. 

5
Lihat R. G. Owens, Organizational Behavior in Education (Boston: Allyn and Bacon, 1995), 

dikutip dalam Abdul Kadim Masaong dan Arfan A. Tilome, Kepemimpinan Berbasis Multiple 

Intelligence  (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 195. 
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Robbins dan Judge juga mengemukakan bahwa ‚Organizational climate 

refers to the shared perceptions organizational members have about their 

organization and work environment‛.6 Pengertian tersebut menyatakan bahwa iklim 

organisasi mengacu pada persepsi bersama anggota organisasi tentang organisasi dan 

lingkungan kerja mereka. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa iklim madrasah 

pada dasarnya adalah persepsi bersama warga madrasah terhadap madrasahnya atau 

lingkungan madrasah tempat mereka bekerja. Lebih lanjut Loukas menyatakan 

bahwa:  

The feelings and attitudes that are elicited by a school’s environment are 
referred to as school climate. Although it is difficult to provide a consise 
definition for school climate, most researchers agree that it is a 
multidimensional construct that includes physical, social, and academic.7  

Pendapat tersebut menyatakan bahwa perasaan dan sikap yang ditimbulkan 

oleh lingkungan sekolah/madrasah disebut iklim sekolah. Loukas mengatakan bahwa 

meskipun sulit memberikan definisi ringkas untuk iklim sekolah, tetapi sebagian 

besar peneliti sepakat bahwa iklim sekolah merupakan konstruksi dari multidimensi 

yang mencakup fisik, sosial dan akademik. Lebih lanjut Utari menyatakan bahwa 

iklim madrasah merujuk pada kualitas dan karakter kehidupan sekolah yang 

didasarkan pada pengalaman-pengalaman, norma, nilai, hubungan antarpersonal, 

proses pembelajaran, dan praktik kepemimpinan serta struktur organisasi di 

madrasah.
8
 Suharsaputra menambahkan bahwa iklim madrasah merupakan hasil dari 

                                                             

6
Lihat Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Organizational Behavior (Singapura: 

Prentice Hall International, 2009), h. 558. 

7
Lihat Alexandra Loukas, ‚What is School Climate?‛, Jurnal NAESP Leadership Compas, 

vol. 5 no. 1 (Fall 2007), h. 1. https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_ 

Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf (Diakses 14 Mei 2018). 

8
Lihat Rahmania Utari, dkk., ‚Pembentukan Iklim Sekolah dalam Perspektif Learning 

Community‛, Jurnal Manajemen Pendidikan, vol. 24 no. 1 (Maret 2013), h. 21. http://ap.fip.um.ac.id/ 

wp-content/uploads/2015/05/volume-24-no.-124-34.pdf (Diakses 14 Mei 2018). 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_%20Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_%20Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf
http://ap.fip.um.ac.id/%20wp-
http://ap.fip.um.ac.id/%20wp-
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media interaksi dalam organisasi madrasah yang akan memberi pengaruh pada 

perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di madrasah.
9
 Iklim madrasah dapat 

dipahami dengan merujuk pada indikator penentunya, seperti keadaan kelompok 

kerja, cara kerja sama, dan juga cara kepemimpinan kepala madrasah yang 

kesemuanya dapat menciptakan iklim madrasah yang unik.
10

 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami 

bahwa iklim madrasah pada dasarnya sama dengan iklim organisasi karena madrasah 

adalah bagian dari organisasi. Dengan demikian, iklim madrasah merupakan suasana 

atau keadaan yang tercipta di lingkungan madrasah, baik iklim fisik (ekologi), iklim 

sosial (milieu), maupun iklim akademik yang dapat menjadi karakteristik dan 

menjadi pembeda dengan sekolah lainnya serta menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi perilaku warga madrasah dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya di madrasah. 

2. Unsur-Unsur Iklim Madrasah 

Menurut Tagiuri yang dikutip oleh Supardi, iklim sebagai karakteristik dari 

lingkungan yang berada dalam lingkungan madrasah terbagi atas empat dimensi, 

yaitu ekologi, milieu, sistem sosial, dan budaya.
11

 Menurut Loukas mengemukakan 

bahwa iklim sekolah/madrasah dapat dimaknai dalam tiga dimensi, yaitu iklim fisik, 

iklim sosial dan iklim akademik.
12

 Ketiga dimensi iklim madrasah tersebut akan 

dideskripsikan lebih mendalam sebagai berikut: 

                                                             

9
Lihat Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, h. 83. 

10
Lihat Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009), h. 278. 

11
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 215. 

12
Lihat Alexandra Loukas, ‚What is School Climate?‛, Jurnal NAESP Leadership Compas, 

vol. 5 no. 1 (Fall 2007), h. 1. https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_ 

Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf (Diakses 14 Mei 2018). 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_%20Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Leadership_%20Compass/2007/LC2007v5n1a4.pdf


36 

a. Iklim Fisik (Ekologi) 

Iklim fisik madrasah merupakan suasana atau keadaan lingkungan madrasah 

yang dipengaruhi oleh keadaan fisik di lingkungan madrasah. Iklim fisik madrasah 

mengandung unsur yang meliputi: kebersihan, keselamatan, penggunaan sumber 

daya yang dimiliki oleh madrasah, kenyamanan yang dapat dirasakan oleh personel 

madrasah, dan penciptaan suasana keindahan dalam lingkungan madrasah.
13

  

1) Kebersihan 

Kebersihan lingkungan adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh 

seluruh warga madrasah di lingkungan madrasah. Kebersihan merupakan suatu 

keadaan yang bebas dari segala kotoran, debu, penyakit, dan lain-lain yang dapat 

merugikan segala aspek menyangkut setiap kegiatan dan perilaku warga madrasah di 

lingkungan madrasah. Kebersihan juga merupakan hal yang menunjang kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, warga madrasah harus menjaga lingkungan 

madrasahnya agar tetap bersih dan nyaman. Rasulullah saw. bersabda: 

َسَل مَ:ََاللََىَلَ صَََبَِِّالنَ َنَْعَََوَِيْبَِأََََنَْعَََاصٍَق وََََبَِْأَََنَِبََْدٍَعَْصَََنَْعََ َوَ َاللََعَلَيْوِ تَ عَالََََإِن 
َالط يَِّ اَوَْفَُظَ نََف َََدََوَالََُْبَُّيََُُِادٌَوََجَََمَرَََكََالََْبَُّيََُُِيٌَْرَِكَََةََُافََظََالنَ َبَُّيََُُِفٌَيَْظَِنَََبََطيَِّبٌَيُُِبُّ

14َ.()رواهَالتيرمذىَمَْكَُتََي ََنِفََْأََ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw.: 
Sesungguhnya Allah itu baik, Dia menyukai kebaikan, Allah itu bersih, Dia 
menyukai kebersihan, Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan, Allah itu 
dermawan, Dia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-
tempatmu. (HR al-Tirmiz\i). 

                                                             

13
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 216. 

14
Lihat Abu> ‘I<sa Muh}ammad bin ‘I<sa bin S|awrah al-Tirmiz\i>, Al-Jamiʻ al-S{ah}ih} wa Huwa 

Suna>n al-Tirmiz\i>y (Beiru>t: Da>r al-Katab al-‘Ilmiyah, 2008), h. 103.  
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Madrasah perlu menekankan kebersihan kepada semua warga madrasah agar 

memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan madrasah, mulai dari ruangan-

ruangan maupun halaman madrasah. Kebersihan madrasah yang dimaksud meliputi 

kebersihan kelas, kebersihan lingkungan madrasah, kebersihan bangunan, dan 

kebersihan berpakaian.
15

 Kebersihan lingkungan madrasah akan berdampak pada 

berbagai aspek, di antaranya adalah sebagai berikut:
 
 

a) Kebersihan Lingkungan Mendorong Semangat Belajar Peserta Didik 

Setiap aspek dan perilaku peserta didik tentunya tampak dari kebiasaannya 

setiap hari. Demikianlah dengan lingkungan kelas bahkan lingkungan madrasah 

sekalipun. Apabila lingkungan madrasah maupun lingkungan kelas termasuk ruangan 

kelas bersih dan ditata sebaik-baiknya, motivasi belajar peserta didik yang timbul 

akan mengajak sahabat-sahabat untuk semangat dalam mengikuti pelajaran. 

b) Kebersihan Lingkungan Menjadi Keunggulan Madrasah 

Kebersihan lingkungan madrasah juga berdampak dan berpengaruh besar bagi 

madrasah itu sendiri karena semua orang pasti menyelidiki situasi maupun keadaan 

madrasah sebelum menjadi peserta didik di madrasah tersebut. Jadi, untuk menjaga 

nama baik madrasah, setiap penggerak-penggeraknya harus menjaga kebersihan dan 

kenyamanan di madrasah serta keamanan di madrasah. 

c) Perilaku sebagai Cermin Madrasah 

Perilaku individu dalam semua aspek akan memengaruhi karakter masa 

depannya. Dengan demikian, madrasah dinilai oleh masyarakat setempat dengan 

melihat berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik maupun 

sekelompok peserta didik terkait dengan perilakunya sebagai cerminan madrasah. 

                                                             

15
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 216. 
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d) Kebersihan dapat Memperlancar Otak Manusia 

Lingkungan (bersih atau tidaknya) akan berdampak besar bagi otak manusia 

karena oksigen berupa O2 yang dihirup melalui paru-paru sebagian besar berfungsi 

untuk memperlancar peredaran darah melalui saraf otak manusia. Hal inilah yang 

selalu dikhawatirkan oleh manusia sehingga mereka dapat menjaga kebersihan di 

lingkungan sekitarnya.
16

 

2) Keamanan  

Unsur keamanan bertumpu pada jaminan pihak madrasah akan keselamatan 

gedung. Madrasah memberikan jaminan bahwa struktur bangunan madrasah 

menjamin keselamatan bagi semua warga madrasah. Madrasah perlu memiliki alat 

pencegah terjadinya bahaya yang mengancam serta memiliki rencana penyelamatan 

pada situasi darurat dan memiliki peraturan yang menjamin keselamatan serta 

tersedianya ruang perawatan di madrasah.
17

 

Madrasah memberikan perhatian terhadap keamanan di lingkungan madrasah 

karena madrasah yang efektif perlu memerhatikan keamanan sekitar. Untuk 

menjamin keamanan madrasah, perlu didukung adanya tata tertib madrasah yang 

menjadi acuan dari semua warga madrasah. Tata tertib madrasah dapat terlaksana 

dengan baik apabila didukung oleh seluruh penyelenggara madrasah. Oleh karena itu, 

kepala madrasah, guru, dan pegawai harus menjadi model dan teladan untuk 

menegakkan tata tertib dan disiplin. Keamanan merupakan suatu penilaian yang 

diberikan oleh para pengguna fasilitas madrasah kepada lingkungan sarana di sekitar 

madrasah karena  seluruh pengguna fasilitas percaya akan keselamatannya. 

                                                             

16
Lihat Ahmad Riqqi Rohmatullah Rohman, ‚Kebersihan dan Keindahan Sekolah‛, Blog 

Ahmad Riqqi Rohmatullah Rohman.  http://perfect-december.blogspot.co.id/2013/11/artikel-

kebersihan-dan-keindahan.html (14 April 2018). 

17
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 216.  

http://perfect-december.blogspot.co.id/2013/11/artikel-kebersihan-dan-keindahan.html
http://perfect-december.blogspot.co.id/2013/11/artikel-kebersihan-dan-keindahan.html
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3) Penggunaan Sumber Daya 

Sumber daya yang terdapat dalam suatu madrasah digunakan secara efisien. 

Budaya penggunaan sumber daya secara efisien ditanamkan kepada seluruh warga 

madrasah mulai dari kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. 

Madrasah menekankan guru untuk menggunakan media/alat bantu pembelajaran 

secara inovatif, kreatif, dan efisien.
18

 

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran di madrasah karena dapat membantu kelancaran 

dan kenyamanan proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan sumber daya yang ada 

di madrasah dapat membantu dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. 

4) Kenyamanan 

Iklim madrasah dikatakan kondusif apabila warga madrasah merasakan 

adanya kenyamanan, ketenteraman, kemesraan dan kegembiraan serta kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran. Sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan para pengguna atau warga madrasah agar dapat dipergunakan dengan 

baik. Bangunan madrasah dan ruangan kelas dilengkapi ventilasi udara yang baik 

dan dilengkapi penerangan yang mencukupi agar peserta didik dan guru merasa 

nyaman ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Madrasah berusaha mengurangi 

kebisingan yang diakibatkan oleh lingkungan maupun dari dalam madrasah agar 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung tidak terganggu dan dapat berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan.
19

 Kenyamanan merupakan suatu penilaian dari 

                                                             

18
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 217. 

19
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 217. 
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perasaan yang timbul akibat rangsangan dari lingkungan yang memberikan keadaan 

yang stabil, cukup baik, puas, dan pengalaman repetitif untuk kelanjutannya.  

5) Keindahan 

Manusia pada dasarnya bukan semata-mata makhluk yang berpikir, tetapi 

manusia juga merasa dan mengindera. Manusia dapat merasakan sesuatu melalui 

panca indera. Perasaan puas dapat timbul apabila manusia merasakan sesuatu yang 

menyenangkan atau menggembirakan dan sebagainya. Demikian juga terjadi, 

kepuasan timbul setelah seseorang melihat atau merasakan sesuatu yang indah. Rasa 

kepuasan itu lahir setelah perasaan keindahan bangkit karena setiap manusia 

memiliki perasaan keindahan.
20

 Dengan demikian, keindahan merupakan perasaan 

senang terhadap sesuatu.  Rasulullah saw. bersabda: 

21َ.....َ)رواهَمسلم(الََمََالَََْبَُّيََُُِلٌَيَْجَََِاللَََنَ إَِ
Artinya: 

Sesungguhnya Allah swt. itu indah dan menyukai keindahan (HR Muslim). 

Budaya keindahan perlu ditanamkan kepada seluruh warga madrasah agar 

dapat menjadi pemicu tumbuhnya motivasi dalam menjalankan tugas masing-masing 

individu di madrasah. Budaya keindahan tersebut dapat mencakup penanaman pohon 

pelindung maupun tanaman hias di halaman madrasah. Dinding madrasah dan ruang 

kelas dihiasi dengan gambar-gambar pahlawan atau bahan-bahan pelajaran yang 

dapat mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, madrasah dan warga madrasah 

harus peka dan mengutamakan keindahan lingkungan madrasah dan ruang kelas.
22

 

                                                             

20
Lihat Rowland Bismark Fernado Pasaribu, Ilmu Budaya Dasar: Manusia dan Keindahan. 

http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35506/bab-05-manusia-dan-

keindahan1.pdf (21 April 2018), h. 152. 

21
Lihat Al-Ima>m Muslim bin al-Hajja>j bin al-Qus}airi>y al-Naysa>buri>, S{ah}ih} Muslim (Beiru>t: 

Da>r al-Katab al-‘Ilmiyah, 1994), h. 329. 

22
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 218. 

http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35506/bab-05-manusia-dan-keindahan1.pdf%20(21
http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35506/bab-05-manusia-dan-keindahan1.pdf%20(21
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Keindahan merupakan suatu penilaian/kepuasan dari pemakai mengenai keseluruhan 

bangunan dan sarana lingkungan madrasah. 

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur iklim fisik madrasah, dapat diketahui 

bahwa baik buruknya iklim fisik dalam suatu madrasah dapat dilihat dari unsur-

unsur iklim fisik itu sendiri, seperti kebersihan, keamanan, penggunaan sumber daya, 

kenyamanan, dan keindahan yang senantiasa diterapkan dan dirasakan oleh warga 

madrasah. Dengan demikian, iklim fisik madrasah dapat dikatakan baik apabila 

unsur-unsurnya dapat diterapkan dan dirasakan dengan baik, begitu pula sebaliknya. 

b. Iklim Sosial (Milieu)  

Iklim sosial madrasah merupakan suasana atau keadaan yang tercipta karena 

adanya hubungan atau interaksi sosial antarindividu dalam suatu madrasah. Dalam 

iklim sosial madrasah, perlu dibudayakan saling menghormati, rasa tanggung jawab, 

kerja sama, kebersamaan, kebanggaan, kesetiaan, kemesraan, dan kegembiraan serta 

keadilan dalam lingkungan madrasah.
23

 

1) Saling Menghormati 

Rasa hormat adalah suatu sikap saling menghormati satu sama lain, yang 

muda hormat kepada yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Rasa hormat 

tidak akan lepas dari rasa saling menyayangi satu sama lain karena tanpa adanya rasa 

hormat, rasa saling menyayangi tidak akan tumbuh, melainkan selalu menganggap 

kecil atau rendah orang lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan sikap 

manusia yang terbaik di dunia dan tak ternilai harganya. Kapan pun dan di mana pun 

berada, jika seseorang selalu bersikap menghargai dan menghormati orang lain, hati 

                                                             

23
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 218. 
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orang lain akan terbuka dan akan berbalik menghargai orang tersebut.
24

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-H{ujurāt/49: 10 berikut ini: 

اََا  .نََلَعَل كُمَْتُ رْحََُوََْأَخَوَيْكُمَْوَات  قُواَاللَََاَبَ يََْحُوَْنََإِخْوَةٌَفأََصْلَِلْمُؤْمِنُ وَْإِنَّ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat.

25
 

Penggunaan kata innama> pada ayat tersebut dalam konteks penjelasan 

tentang persaudaraan antara sesama mukmin mengisyaratkan bahwa setiap orang 

mukmin itu sesungguhnya bersaudara sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak 

mana pun hal-hal yang dapat mengganggu persaudaraan tersebut.
26

 Oleh karena itu, 

Allah swt. memerintahkan orang mukmin untuk memperbaiki hubungan dengan 

sesama manusia. Hal ini menandakan bahwa saling hormat-menghormati perlu 

diterapkan kepada sesama manusia kapan pun waktunya dan di mana pun 

tempatnya. 

Saling menghormati dapat ditanamkan dalam suatu madrasah dengan saling 

memberi salam, mengucapkan terima kasih, saling meminta maaf bila melakukan 

kesalahan, senantiasa mendengar dan menghargai pendapat orang lain, serta 

kepatuhan terhadap tata tertib dan disiplin madrasah.
27

 Kemesraan dan kegembiraan 

pada iklim kerja di madrasah tercermin pada sifat ramah tamah, saling bertegur-sapa 

                                                             

24
Lihat Sarah Eka Sofiyati, ‚Pentingnya Sikap Saling Menghargai dan Saling Menghormati‛, 

Blog Sarah Eka Sofiyati. http://sharahekasofiyati16.blogspot.co.id/2016/01/pentingnya-sikap-saling-

menghargai-dan. html (15 April 2018). 

25
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2013), h. 516. 

26
Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

12 (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 599. 

27
Lihat Supardi, Sekolah Efektif, h. 218. 

http://sharahekasofiyati16.blogspot.co.id/2016/01/pentingnya-sikap-saling-menghargai-dan.%20html
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apabila bertemu di antara peserta didik, guru-guru, tenaga kependidikan, maupun 

tamu yang datang ke madrasah.
28

  

2) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan keharusan untuk melakukan semua kewajiban 

yang dibebankan kepada manusia sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau 

yang dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang, tanggung 

jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki.
29

 Dengan demikian, 

wewenang atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang itu merupakan 

amanah yang harus dilaksanakan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-

Naḥl/16: 93 berikut ini: 

َيَشَآَمَنََْءَُوَيَ هْدِيَْيَشَآَضِلَُّمَنَْيََُّكِنَْلَ عَلَكُمَْأمُ ةًَو احِدَةًَوَ لََََاللََُءََوَلَوَْشَآ ءَُوَلتَُسْألَُن 
كَُنتُمَْتَ عْمَلُوَْ ا  .نََعَم 

Terjemahnya: 

Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 
tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa 
yang telah kamu kerjakan.

30
 

Ayat tersebut ditutup dengan pernyataan bawa setiap manusia akan ditanya 

tentang hal-hal yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang berhasil 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya akan memperoleh kebahagiaan abadi dan 

yang gagal akan menerima sanksi sebesar kegagalannya.
31

 Hal tersebut juga berlaku 
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Lihat Supardi, Kinerja Guru (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 133. 

29
Lihat Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Cet. IV; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70. 

30
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 277. 

31
Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 6, 

h. 711. 
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terhadap pekerjaan dalam organisasi bahwa setiap pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh anggota organisasi akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula dalam 

lembaga pendidikan, tanggung jawab yang diberikan kepada anggota personil harus 

dilaksanakan dengan baik demi menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. 

Rasa tanggung jawab ditanamkan terhadap semua warga madrasah. 

Penekanan pada peserta didik untuk mematuhi tata tertib dan disiplin madrasah. 

Penekanan terhadap kebersihan diri, pakaian, dan tempat belajar. Kepala madrasah 

bertanggung jawab melaksanakan kepemimpinan pembelajaran, guru bertanggung 

jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik bertanggung jawab 

melaksanakan belajar dan pembelajaran, serta tenaga kependidikan bertanggung 

jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi madrasah dan tugas-tugas 

pembantuan lainnya.
32

  

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. 

Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, ada pihak lain yang memaksakan 

tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua 

sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. 

3) Kerja Sama 

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang 

paling penting karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang 

lain. Kerja sama dapat berlangsung apabila individu-individu yang bersangkutan 
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Lihat Supardi, Sekolah Efektif,  h. 218. 
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memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna 

mencapai kepentingan mereka. Dalam Islam, kerja sama merupakan hal yang perlu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan perintah dari Allah swt., 

sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Māidah/5: 2 berikut ini: 

َوَالت  قْو ىَوَلَاَتَ عَاوَنُ وْاَوَتَ عَاوَنُ وْا َوَالْعُدْوَانَِعَلَىَاََْعَلَىَالْبِّ َاللَََوَات  قُوْاَاللَََلِإثِْْ دَُشَدِيََْإِن 
 .الْعِقَابَِ

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

33
 

Berdasarkan ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan kerja 

sama atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Firman Allah swt. tersebut 

merupakan prinsip dasar dalam menjalani kerja sama dengan siapa pun selama 

tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.
34

 Hal ini menandakan bahwa kerja sama 

dalam Islam sangat dianjurkan. Kerja sama digerakkan oleh nilai-nilai akhlak karena 

nilai-nilai akhlak mengajak manusia untuk berbuat demi kepentingan bersama.
35

 

Tanpa adanya kerja sama, setiap individu harus melaksanakan dan memenuhi 

kebutuhan mereka yang sangat banyak secara sendiri-sendiri dan ini mustahil dapat 

mereka lakukan. Oleh karena itu, kerja sama merupakan unsur yang diperlukan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas dan masalah-masalah bersama demi mencapai 

tujuan yang diharapkan.  
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Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 106. 

34
Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 3, 

h. 17. 
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Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, Al-Tarbiyah al-Khulqiyah, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk., Akhlak Mulia (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 96. 
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Setiap warga madrasah bersedia untuk saling bahu-membahu, saling 

membantu dan tolong-menolong, serta kerelaan dalam menjalankan tugas dengan 

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
36

 

Kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas dapat membantu mempermudah 

proses penyelesaiannya serta dapat mencari solusi bersama dari permasalahan yang 

dihadapi. Kerja sama juga dapat menumbuhkan semangat kebersamaan serta 

mempererat tali persaudaraan di antara mereka. 

4) Semangat Kebersamaan 

Kata kebersamaan memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa 

kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan 

profesional biasa.
37

 Oleh karena itu, dalam menjalin sebuah interaksi sosial, manusia 

harus belajar tentang pentingnya saling memahami, mendengar, mau berbagi, dan 

mau untuk peduli terhadap sesama. Dengan begitu, manusia akan dapat memaknai 

sebuah kebersamaan. Kebanggaan dan kesetiaan dalam sebuah kebersamaan adalah 

ketika bahagia dengan kebersamaan itu sendiri. Artinya, dalam kebersamaan akan 

tercipta rasa kebanggaan dan kesetiaan terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS Āli ‘Imrān/3: 103 berikut ini: 

يعًابَِِبْلَِاللََِوَاعْتَصِمُوْا  و لاََتَ فَر قُ وْا....ََجَِ
Terjemahnya: 

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai.

38
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Potongan ayat tersebut mengandung pesan kepada manusia untuk berpegang 

teguh, yakni mengupayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri dari satu dengan 

yang lain sesuai tuntunan Allah sambil menegakkan kedisiplinan bagi semuanya 

tanpa terkecuali, saling mengingatkan ketika lupa, membantu untuk bangkit kembali 

ketika tergelincir sehingga semua dapat bergantung pada tali (agama) Allah karena 

apabila menyimpang, keseimbangan akan kacau dan disiplin akan rusak. Oleh karena 

itu, bersatu padulah dan jangan bercerai berai.
39

 Dengan demikian, dalam kehidupan 

di dunia ini, manusia diperintahkan untuk selalu bersatu dalam mengembangkan 

semangat kebersamaan.  

Semangat kebersamaan, kebanggaan dan kesetiaan terhadap madrasah perlu 

ditanamkan kepada segenap warga madrasah. Di madrasah senantiasa dikembangkan 

toleransi antaretnis dan antarumat beragama. Peserta didik, guru, tenaga 

kependidikan, dan kepala madrasah memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap 

madrasah. Kebanggaan dan kecintaan terhadap madrasah dapat dilihat ketika selalu 

bercerita tentang keindahan dan kedamaian madrasahnya, peserta didik yang setia 

menggunakan lencana madrasah, dukungan terhadap utusan madrasah yang 

mengikuti kompetisi olahraga, karya ilmiah dan kegiatan ekstrakurikuler di luar 

madrasah. Kebersamaan, kebanggaan dan kesetiaan terhadap madrasah dapat 

dimanifestasikan dengan memelihara harta benda dan menjaga nama baik 

madrasah.
40

 Dengan adanya semangat kebersamaan dalam lingkungan madrasah, 

suasana yang penuh kekeluargaan akan tercipta. 
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Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2, 
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5) Keadilan 

Keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan 

hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. 

Keadilan juga dapat diartikan sebagai memberikan hak yang seimbang dengan 

kewajiban, atau memberi seseorang sesuai kebutuhannya. Misalnya, semua pegawai 

dengan kompetensi akademis dan pengalaman kerja yang sama berhak mendapatkan 

gaji dan tunjangan yang sama.
41

  

Keadilan merupakan salah satu moral dasar bagi kehidupan manusia. 

Keadilan di dalam hidup dan kehidupan manusia menjadi hak yang harus diperoleh 

dan sekaligus menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Keadilan merupakan upaya 

manusia untuk menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada hakikatnya, 

keadilan merupakan implementasi antara hak dan kewajiban secara seimbang dan 

harmonis di dalam hidup dan kehidupan manusia.
42

 Keadilan merupakan hal yang 

perlu ditunaikan di dalam kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS al-Naḥl/16: 90 sebagai berikut: 

َاللََإَِ َوَاََْن  َبِِلْعَدْلِ َوَإِيتَآيََْمُرُ َالْفَحْشَآَذِىءَِلِإحْسَانِ َعَنِ ى َوَيَ ن ْه  كَرَِوَالْمُنََْءَِالْقُرْبٰ 
 .نََوَالْبَ غْيَِيعَِظُكُمَْلَعَل كُمَْتَذكَ رُوَْ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.

43
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Allah swt. berfirman dalam ayat tersebut sambil mengukuhkan dan menunjuk 

langsung diri-Nya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-

pesan-Nya bahwa sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa 

pun untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan walau terhadap diri sendiri 

dan menganjurkan berbuat kebaikan.
44

 Oleh karena itu, menetapkan atau 

memberikan sesuatu kepada orang lain hendaknya dilakukan secara adil dan merata 

karena memberikan sesuatu kepada orang lain secara tidak adil pasti akan 

menimbulkan berbagai macam masalah.  

Keadilan senantiasa diterapkan dalam madrasah, seperti kepala madrasah 

tidak pilih kasih terhadap guru dan tenaga kependidikan dalam pemberian wewenang 

tugas dan tanggung jawab, tetapi diberikan secara adil, proporsional, dan tulus. 

Pemberian kata-kata pujian, penghargaan, teguran, dan hukuman serta motivasi 

kepada semua warga madrasah tanpa melihat latar belakang mereka.
45

  

Berdasarkan penjelasan tentang unsur-unsur yang mencerminkan iklim sosial 

madrasah, dapat diketahui bahwa baik buruknya iklim sosial dalam suatu madrasah 

sangat ditentukan oleh unsur-unsur iklim madrasah itu sendiri yang terdiri dari: 

saling menghormati, tanggung jawab, kerja sama, semangat kebersamaan, dan 

keadilan yang senantiasa diterapkan di madrasah. Dengan demikian, iklim sosial 

madrasah dapat dikatakan baik apabila unsur-unsurnya dapat diterapkan dengan 

baik. Sebaliknya, iklim sosial madrasah mustahil tercipta dengan kondusif apabila 

warga madrasah mengabaikan dan tidak menerapkan unsur-unsur iklim sosial dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing. 
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c. Iklim Akademik  

Iklim akademik atau atmosfer akademik merupakan faktor penting dan 

menunjang performance atau kinerja sebuah lembaga pendidikan. Mengingat 

pentingnya atmosfer akademik, penyusunannya diharapkan dapat mendukung 

terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di lembaga pendidikan agar personil di 

dalamnya dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas.
46

 

Suasana akademik seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses 

lainnya yang merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh 

signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan). Suasana akademik 

merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan 

secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu penjamin 

mutu. 

Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki 

dimensi yang bisa diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik 

yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya 

untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya 

suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran 

(transformatif-produktif) yang berkualitas.
47
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Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran 

yang berlangsung dalam sebuah suasana ‚feeling at home‛. Proses tersebut akan 

melibatkan semua sumber daya pendidikan (guru, fasilitas/sarana-prasarana, 

laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen, dan kurikulum) yang mampu 

memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.
48

 

Berdasarkan uraian iklim akademik tersebut dapat dipahami bahwa iklim 

akademik merupakan suasana yang mencerminkan kegiatan pembelajaran yang 

kondusif yang mengarah pada pengembangan potensi akademik peserta didik dengan 

indikatornya dapat diidentikkan dengan fasilitas belajar yang merupakan salah satu 

faktor yang dapat memengaruhi kepuasan peserta didik, seperti ruangan belajar yang 

baik dan cukup, jumlah guru yang cukup dan mempunyai standar kualifikasinya, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai, sumber belajar yang cukup memadai, 

dan segala hal yang berhubungan dengan fasilitas belajar. 

B. Budaya Madrasah 

1. Pengertian Budaya Madrasah 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan 

disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau 

mengerjakan, bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture 

juga kadang diterjemahkan sebagai ‚kultur‛ dalam bahasa Indonesia.
49
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Zamroni dalam Susanto mengemukakan bahwa budaya merupakan 

pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang 

mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik 

maupun abstrak.
50

 Budaya dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap 

hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan 

sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya.  

Budaya mencerminkan perbedaan yang dapat dirasakan dari satu organisasi 

ke organisasi lainnya. Budaya juga memengaruhi perilaku orang-orang yang berada 

dalam organisasi serta mengidentifikasi orang-orang yang berada di dalam dan di 

luar organisasi. Budaya mencerminkan nilai-nilai yang dipahami para anggota 

organisasi. Budaya sebenarnya bisa dipahami sebagai perekat yang mampu 

mempertahankan organisasi yang menjadi sistem kepercayaan dan nilai bersama 

yang dipakai sebagai pedoman perilaku anggota organisasi.
51

 

Istilah budaya madrasah pada dasarnya mengacu pada budaya organisasi 

karena pada umumnya madrasah itu dipandang sebagai organisasi. Oleh karena itu, 

pengertian budaya madrasah sama dengan budaya organisasi sehingga penulis 

terlebih dahulu mengemukakan beberapa definisi budaya organisasi kemudian 

dikaitkan dengan budaya madrasah. 

Robbins dan Judge berpendapat bahwa ‚Organizational culture refers to a 

system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from 

others organizations‛.
52

 Pendapat ini menyatakan bahwa budaya organisasi 
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merupakan sistem makna yang dianut bersama terhadap nilai-nilai primer yang 

membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. 

Kreitner dan Kinicki mengemukakan bahwa ‚Organizational culture is the 

set of shared, taken-for-granted implicit assumption that a group holds and that 

determines how it perceives, thinks about, and reacts to its various environments‛.
53

 

Budaya organisasi adalah himpunan asumsi bersama yang disepakati untuk diberikan 

kepada sekelompok anggota organisasi dan menentukan bagaimana ia merasakan, 

berpikir, dan bereaksi terhadap berbagai lingkungannya. Definisi ini menyoroti tiga 

karakteristik penting dari budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi diteruskan 

kepada anggota baru melalui proses sosialisasi. Kedua, budaya organisasi 

memengaruhi perilaku anggota organisasi di tempat kerja. Ketiga, budaya organisasi 

beroperasi pada tingkat yang berbeda. 

Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai kerangka kognitif yang terdiri 

dari sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku, dan harapan yang dimiliki oleh 

anggota organisasi, dan merupakan seperangkat asumsi dasar yang disumbangkan 

oleh anggota organisasi. Pendapat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh 

Greenberg dan Baron bahwa ‚Organizational culture as a cognitive framework 

consisting of attitudes, values, behavioral norms, and expectation shared by 

organization members, a set of basic assumptions shared by members of an 

organization‛.
54

 Colquitt dkk. juga mengungkapkan bahwa ‚Organizational culture 

as the shared social knowledge within an organization regarding the rules, norms, 

                                                             

53
Lihat Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, Organizational Behavior (New York: McGraw-

Hill Companies, 2007), h. 76. 

54
Lihat Jerald Greenberg dan Robert A. Baron, Behavior in Organization (Upper Saddle 

River, New Jersey:  Pearson Education, 2008), h. 544. 



54 

and values that shape the attitudes and behaviors of this employees‛.
55

 Budaya 

organisasi merupakan pengetahuan sosial bersama dalam suatu organisasi mengenai 

aturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku anggota 

organisasi.  

Menurut McSchane dan Von Glinow, ‚Organizational culture is the basic 

pattern of shared assumptions, values, and beliefs governing the way employees 

within and organization think about and act on problems and opportunities‛.
56

 

Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar, nilai, dan keyakinan bersama yang 

mengatur pegawai dalam organisasi, memikirkan dan bertindak atas masalah dan 

peluang. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kilman dalam Sutrisno bahwa budaya 

organisasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat sistem nilai (values), keyakinan 

(beliefs), asumsi (assumptions), atau norma (norms) yang telah lama berlaku, 

disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku 

dan pemecahan masalah-masalah organisasinya.
57

 

Beberapa definisi tersebut membantu menyoroti sejumlah aspek penting 

dalam budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi adalah pengetahuan sosial di 

antara anggota organisasi. Anggota organisasi belajar tentang aspek terpenting 

budaya melalui anggota lain. Kedua, budaya organisasi memberi tahu anggota 

organisasi tentang norma-norma (aturan) dan nilai-nilai yang berada di dalam 

organisasi. Ketiga, budaya organisasi membentuk dan memperkuat sikap dan 
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perilaku anggota organisasi tertentu dengan menciptakan sistem kontrol atas 

anggota organisasi. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan 

menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per-orang di dalam 

organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi merupakan jiwa yang dimiliki 

organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Lebih lanjut Sutrisno mengemukakan 

tentang definisi budaya organisasi bahwa: 

Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang 
dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan 
aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi 
mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya.

58
 

Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi tersebut dapat dipahami 

bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, atau 

norma yang berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi 

sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi yang 

membedakan dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi tersebut merupakan 

nilai-nilai yang melandasi perilaku anggota organisasi dalam bertindak sehingga 

dapat menjadi penggerak dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Budaya organisasi 

tersebut juga berlaku dalam lembaga pendidikan, terutama dalam sebuah 

sekolah/madrasah, sebagaimana diketahui dari beberapa pengertian budaya 

sekolah/madrasah. 

Budaya madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan 

antara nilai-nilai (values) yang dianut oleh kepala madrasah sebagai pemimpin dari 

nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada dalam madrasah 

tersebut. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam 

madrasah. Pertemuan pikiran-pikiran manusia tersebut kemudian menghasilkan 
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‚pikiran organisasi’’. Dari pikiran-pikiran organisasi itulah kemudian muncul dalam 

bentuk nilai-nilai yang diyakini bersama, kemudian nilai-nilai tersebut akan menjadi 

bahan utama pembentuk budaya sekolah/madrasah.
59

 

Budaya madrasah merupakan penjabaran dari nilai yang diterapkan di 

madrasah, norma yang ada dan diberlakukan di madrasah, serta harapan dan 

kebiasaan yang menggambarkan interaksi timbal balik antara satu anggota dengan 

anggota lainnya. Hal ini seperti di katakan Hallinger dan Leithwood dalam Susanto 

bahwa school cultures can be inferred from the values, norms, expectations and 

traditions that describe human interaction with the system.60
 Pendapat tersebut 

memberikan pemahaman bahwa budaya merupakan penerapan nilai dan norma yang 

menjadi kebiasaan dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia, baik di 

dalam organisasi maupun di lingkungan masyarakat. 

Budaya madrasah diartikan sebagai sistem makna yang dianut bersama oleh 

warga madrasah yang membedakannya dengan sekolah lain. Budaya madrasah 

disebut kuat apabila guru, staf dan stakeholder lainnya saling berbagi nilai-nilai dan 

keyakinan dalam melaksanakan pekerjaan. Budaya madrasah adalah kerangka kerja 

yang disadari, terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku-perilaku, 

dan harapan-harapan di antara warga madrasah. Apabila sudah terbentuk, keyakinan-

keyakinan, nilai-nilai, dan harapan-harapannya cenderung relatif stabil serta 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap madrasah.
61
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Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami 

bahwa budaya madrasah pada dasarnya sama dengan budaya organisasi, yaitu 

seperangkat nilai yang melandasi perilaku warga madrasah dalam bertindak atau 

berperilaku dan menjadi penggerak dalam menjalankan berbagai aktivitas di 

madrasah. Budaya madrasah tersebut akan menjadi identitas, ciri atau karakteristik 

yang melekat pada suatu madrasah sehingga menjadi pembeda dengan sekolah 

lainnya. 

2. Fungsi Budaya Madrasah 

Setiap madrasah memiliki kepribadian atau karakteristik tersendiri yang 

diciptakan dan dipertahankan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 

terhadap unsur dan komponen madrasah yang merupakan budaya dari suatu 

madrasah. Budaya madrasah diharapkan mampu memperbaiki mutu madrasah, 

kinerja di madrasah dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, 

dinamis atau aktif, positif, dan profesional. Budaya madrasah yang sehat 

memberikan peluang kepada madrasah dan warga madrasah untuk berfungsi secara 

optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, 

dan akan mampu terus berkembang.
62

 

Budaya madrasah membentuk perilaku warga madrasah dengan mendorong 

percampuran core values dan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan 

warga madrasah bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi, 

menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Budaya madrasah 

akan meningkatkan motivasi warga madrasah yang memberi mereka perasaan 
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memiliki, loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai, sehingga mendorong mereka 

berpikir positif tentang mereka dan madrasahnya. Budaya madrasah dapat 

memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya manusia sehingga meningkatkan 

kinerjanya dan pada gilirannya meningkatkan kinerja madrasah untuk mencapai 

tujuan madrasah yang telah ditetapkan.
63

 

Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi sebagaimana dikemukakan oleh 

Robbins dan Judge, yaitu: 

First, culture has a boundary-defining role, it creates distinctions between one 
organization and other. Second, it conveys a sense of identity for organization 
members. Third, culture facilitates the generation of commitment to 
something larger than individual self-interest. Fourth, it enhances the stability 
of the social system, culture is the social glue that helps hold the organization 
together by providing appropriate standards for what employees should say 
and do. Finally, it is a sense-making and control mechanism that guides and 
shapes employees’ attitudes and behavior.64 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya budaya 

madrasah memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah: 

a. Budaya madrasah memiliki suatu peran batas-batas penentu, yaitu budaya 

madrasah menciptakan perbedaan antara madrasah yang satu dengan sekolah 

lainnya. 

b. Budaya madrasah berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada warga 

madrasah. 

c. Budaya madrasah sebagai alat untuk mempermudah penerusan komitmen hingga 

mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. 
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d. Budaya madrasah mendorong stabilitas sistem sosial, budaya merupakan suatu 

ikatan sistem sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan 

menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai hal-hal yang harus dikatakan 

dan dilakukan oleh warga madrasah. 

e. Budaya madrasah berfungsi membentuk perilaku, tindakan serta sikap warga 

madrasah. 

Fungsi budaya madrasah sebagai pembeda bukan berarti sebagai sarana untuk 

mengklaim bahwa madrasahnyalah yang paling unggul dengan budayanya dan 

menjelekkan-jelekkan yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan tersebut dimaksudkan 

sebagai sarana untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan antara madrasah 

yang satu dengan yang lainnya. Terkait perbedaan, Allah swt. Berfirman dalam QS 

al-H{ujura>t/49: 13 berikut ini: 

َ َإِنَّ  َمِّنَْيََأيَ ُّهَاالن اسُ َوَجَعَلْنَ َخَلَقْنَاكُم َوَأنُْ ث ى َشُعُوَْذكََرٍ َوَقَ بَآكُمْ َلتَِ عَارَفُ وَْئَِبًِ َلَ َإِن  ا
كُمَْإِن َاَللَأَكْرَمَكُمَْعِنَْ  .عَلِيمٌَخَبِيرٌَدََاِللَأتَْ ق 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahateliti.

65
 

Ayat tersebut menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan 

merasa lebih tinggi daripada yang lain, bukan hanya antara satu bangsa, suku, atau 

warna kulit dan lainnya, tetapi juga antara jenis kelamin mereka. Kata ta‘a>rafu> 
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terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan dalam 

ayat tersebut mengandung makna timbal balik yang berarti saling mengenal. 

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada pihak yang lainnya, semakin terbuka 

peluang untuk saling memberi maaf.
66

 Oleh karena itu, ayat tersebut menekankan 

perlunya saling kenal-mengenal, begitu pula jika dikaitkan dengan fungsi budaya 

madrasah sebagai pembeda. Pembeda yang dimaksud sebagai karakteristik yang 

dimiliki oleh madrasah yang membedakan dengan karakteristik madrasah lainnya 

agar memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat mengenal satu sama lain. 

3. Nilai-nilai yang Penting Diterapkan di Madrasah 

Nilai-nilai merupakan bentuk penghargaan atau keadaan yang bermanfaat 

bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam melakukan suatu tindakan. Dengan 

adanya nilai, seseorang dapat menentukan tingkah laku atau tindakannya agar tidak 

menyimpang dari norma yang berlaku karena di dalam nilai terdapat norma-norma 

yang dijadikan suatu batasan tingkah laku seseorang. 

Nilai-nilai yang dikembangkan oleh madrasah dapat berbeda antara kuadran 

yang satu dengan kuadran yang lainnya. Perbedaan tersebut karena dipengaruhi oleh 

fokus madrasah (internal dan eksternal) dan kondisi lingkungan (labil dan stabil). 

Nilai-nilai yang menjadi suatu prioritas untuk diimplementasikan di setiap lembaga 

sesuai dengan fokus madrasah dan kondisi lingkungan dapat dilihat pada kuadran 

berikut:
67
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 Inovatif, adaptif, bekerja keras, 

peduli terhadap orang lain 

Disiplin, jujur, hubungan yang 

sederhana antarorang dan bagian, 

dan berwawasan luas 

Inisiatif, kebersamaan, tanggung 

jawab, rasa memiliki, dan komitmen 

terhadap lembaga 

Kerja sama, saling pengertian, 

semangat persatuan, taat azas, 

memotivasi dan membimbing 

 
Labil                                  Kondisi Lingkungan                              Stabil 

Gambar 2.1 

Kuadran Nilai-Nilai yang Dikembangkan di Madrasah 

Madrasah yang baru berdiri tentu akan lebih fokus pada kondisi internal 

dengan lingkungan yang masih labil maka akan sangat baik dan tentu sangat mudah 

berkembang jika seluruh komponen madrasah memiliki inisiatif yang tinggi di dalam 

bekerja, memiliki kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan di madrasah, 

setiap orang yang berada dalam madrasah merupakan orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap berbagai tugas yang diembannya, rasa memiliki terhadap madrasah 

yang tinggi, dan memiliki komitmen pada lembaga tempat mereka bekerja.
68

 Selain 

itu, meskipun lingkungannya belum stabil, nilai kerja sama, saling pengertian, 

semangat persatuan, taat azas, memotivasi dan membimbing perlu juga diterapkan 

demi pengembangan madrasah. 

Pada madrasah yang telah berada pada kondisi stabil dan memfokuskan pada 

faktor eksternal akan membutuhkan nilai-nilai disiplin, jujur, hubungan yang 

sederhana antar orang atau bagian, dan berwawasan luas. Pada madrasah yang 
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unggul tentu sudah memiliki modal yang sangat besar. Karena telah memiliki modal 

yang besar, seringkali madrasah menjadi sembrono terhadap prioritas sehingga 

seringkali mengerjakan sesuatu yang kurang penting lebih didahulukan dibandingkan 

dengan sesuatu yang lebih penting. Jika hal tersebut berlangsung dalam waktu yang 

lama, madrasah akan kehilangan sumber daya yang sangat besar. Di sinilah 

pentingnya nilai disiplin, jujur, hubungan yang sederhana, dan berwawasan luas.
69

 

Pada madrasah yang sudah memiliki kondisi yang stabil dan berfokus pada kondisi 

internal dapat menekankan pada nilai-nilai kerja sama, saling pengertian, semangat 

persatuan, taat azas, memotivasi dan membimbing perlu juga diterapkan demi 

perkembangan madrasah. 

Kondisi lingkungan yang sangat kompetitif dengan perkembangan yang 

sangat cepat seperti kondisi sekarang ini, madrasah harus mampu mengembangkan 

nilai-nilai inovatif, adaptif, bekerja keras, dan peduli terhadap orang lain. Tentu saja 

adanya nilai-nilai tersebut bukan berarti sumber daya manusia di madrasah tidak 

perlu memiliki nilai-nilai jujur, disiplin, kerja keras dan kerja sama. Nilai-nilai 

tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang wajib ada dalam sebuah organisasi.
70

 

Pada dasarnya, madrasah yang baru berdiri maupun yang sudah lama, tetap 

memerlukan nilai-nilai tersebut untuk diterapkan. Tanpa diterapkannya nilai-nilai 

tersebut akan sulit menciptakan budaya madrasah yang kondusif. Oleh karena itu, 

pembentuk budaya madrasah yang kondusif adalah penerapan nilai-nilai ke dalam 

bentuk tindakan atau perilaku warga madrasah dalam menjalankan tugasnya. 
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C. Motivasi Kerja Guru 

1. Pengertian Motivasi Kerja Guru 

Istilah motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation yang berarti 

dorongan. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang menimbulkan 

dorongan (motif) pada individu (kelompok) agar dapat bertindak.
71

 Jadi, Motivasi 

adalah dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada seseorang agar memiliki 

kemauan untuk bertindak.
72

 Motivasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu usaha 

yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu.
73

 

Motivasi dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan 

mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental 

terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota masyarakat. Motivasi dapat 

juga diartikan sebagai proses untuk mencoba memengaruhi orang atau orang-orang 

yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan 

tertentu yang ditetapkan lebih dahulu.
74
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Istilah kerja dapat didefinisikan sebagai sejumlah aktivitas fisik dan mental 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
75

 Bekerja merupakan suatu yang diagungkan 

dan usaha untuk memperbaiki standar kehidupan. Orang bisa mempertahankan hidup 

apabila bekerja dan sekaligus untuk merasa berguna, serta merasa dibutuhkan dan 

demi tercapainya status sosial.
76

 

Motivasi dalam dunia kerja merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi seorang tenaga kerja 

ikut menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Apabila motivasi kerja 

rendah, prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik, serta 

memiliki peluang. Motivasi kerja seseorang dapat bersifat proaktif atau reaktif. Pada 

motivasi kerja yang bersifat proaktif, seseorang akan berusaha meningkatkan 

kemampuannya atau akan berusaha untuk mencari, menemukan atau menciptakan 

peluang sehingga dapat menggunakan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya 

untuk mencapai prestasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi yang bersifat reaktif, 

cenderung menunggu upaya atau tawaran dari lingkungannya.
77

 

Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja 

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang tergantung 

pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan kepadanya. Motivasi kerja 

guru adalah keseluruhan proses pemberian motif atau dorongan kerja pada para guru 

sebagai agen pendidikan dan pengajaran agar tujuan pendidikan dan pengajaran 

dapat tercapai sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dengan kata lain, motivasi 
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Lihat Malayu S. P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas 

(Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 94. 
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Lihat Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15. 
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Lihat Eka Suhartini, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 16. 
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kerja guru adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru dalam 

melakukan suatu tindakan agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya 

yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
78

 

Pada dasarnya, madrasah bukan hanya mengharapkan karyawan yang 

mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan 

berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan 

keterampilan karyawan/pegawai tidak ada artinya bagi madrasah jika mereka tidak 

mau bekerja dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan 

yang dimilikinya.
79

 Oleh karena itu, motivasi merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan adanya motivasi diharapkan setiap individu memiliki keinginan untuk 

bekerja keras dan antusias dalam mencapai produktivitas yang tinggi. 

Keberhasilan dan kegagalan seseorang tidak selamanya disebabkan oleh 

perbedaan kemampuan yang dimilikinya, tetapi justru lebih sering disebabkan oleh 

perbedaan motivasi kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan mudah ditemukan 

orang-orang yang berhasil dalam usahanya, begitu pula sebaliknya orang-orang yang 

mengalami kegagalan. Pekerjaan sejenis yang dikerjakan oleh dua orang yang 

memiliki kemampuan sama akan memberikan hasil yang berbeda jika masing-

masing memiliki motivasi yang berbeda. 

Agama Islam memandang bahwa bekerja adalah suatu kewajiban yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap manusia di dunia ini dan merupakan pernyataan rasa 

syukurnya kepada Allah swt.,
80

 sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Jumuʻah/62: 

10 berikut ini: 
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َالص ل وَ َقُضِيَتِ َفاَن َْفإَِذَا َاْلََتَشِرُوَْةُ َفِِ َوَابْ تَ غُوَْا َمِنَْرْضِ َاللََِا َاللََفَضْلِ َكَثِيراًََوَاذكُْرُوا
 .نََل عَل كُمَْتُ فْلِحُوَْ

Terjemahnya:  

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

81
 

Sunnatullah menentukan bahwa manusia wajib bekerja menurut kemampuan 

dan kecakapan masing-masing untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya,
82

 

seperti firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9: 105 berikut ini: 

َاعْمَلُوْا َاللََُوَقُلِ َوَرَسُوََْفَسَيَ رَى َوَالْمُؤْمِنُ وَْعَمَلَكُمْ َوَسَتُ رَدُّوَْلوُُ َالْغَيْبَِنَ َعَالِِِ َإِلََ نَ
كَُن ََْوَالش هَادَةَِفَ يُ نَ بِّئُكُمَْ َنَ.تُمَْتَ عْمَلُوَْبِاَ

Terjemahnya: 

Dan katakanlah, ‚Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.‛

83
 

Berdasarkan kedua ayat tersebut, manusia diperintahkan oleh Allah swt. 

untuk berusaha dan bekerja di muka bumi agar memperoleh karunia-Nya. Di mana 

pun dan apa pun yang manusia kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya untuk 

selalu mengingat Allah swt. Jadi, selain manusia diperintahkan untuk mendirikan 

shalat manusia juga diwajibkan untuk berusaha dalam rangka menyeimbangkan 

kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah 

melalui Rasul-Nya agar setiap orang bekerja untuk kepentingan kelanjutan hidupnya 

di dunia. Manusia dijadikan dalam bentuk sebaik-baiknya dan seindah-indahnya 

serta dilengkapi pula dengan akal dan ilmu sebagai alat untuk bekerja. 
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2. Unsur-unsur Motivasi Kerja Guru 

Pada hakikatnya motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang 

berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan 

yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Dengan 

demikian, motivasi mengandung beberapa unsur, yaitu tujuan, kekuatan dari dalam 

diri, dan keuntungan.
84

 Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tujuan 

Manusia adalah makhluk bertujuan, meski tidak ada manusia yang 

mempunyai tujuan yang benar-benar sama di dalam mengarungi hidup ini. Demikian 

juga organisasi, meski nirlaba sifatnya, didirikan atas dasar sebuah atau multi tujuan. 

Manusia berorganisasi karena ingin mengabdikan diri pada organisasi itu, di samping 

sebagai wadah mencari sumber penghidupan, membangun kekerabatan, mencari 

teman, dan wahana beraktualisasi diri. 

Manusia organisasional yang memiliki motivasi tinggi senantiasa sadar 

bahwa antara tujuan dan dirinya dengan tujuan organisasi sama sekali tidak 

terpisahkan. Terdapat kesadaran mendalam pada dirinya bahwa dia membutuhkan 

organisasi sebagai wahana bekerja untuk hidup, dan sadar pula bahwa organisasi 

membutuhkan bantuan dirinya. Manusia organisasional yang dimaksudkan di sini 

dan sejalan pula dengan uraian di atas adalah mereka yang mau dan mampu 

berperilaku secara bertujuan. Oleh karena itu, manusia bekerja dalam suatu 

organisasi tentu memiliki tujuan pribadi yang akan membawanya pada pencapaian 

tujuan organisasi tempat mereka bekerja. 
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Lihat Sudarmawan Danim, Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok (Cet. II; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 15-16. 
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b. Kekuatan dari Dalam Diri Individu 

Manusia adalah insan yang memiliki energi, seperti energi fisik, otak, mental, 

dan spiritual dalam arti luas. Kekuatan ini berakumulasi dan menjelma dalam bentuk 

dorongan batin seseorang untuk melakukan suatu tugas secara tepat waktu, optimal 

secara pelayanan, efisien secara pembiayaan, akurat dilihat dari tujuan yang ingin 

dicapai, serta mampu memuaskan klien atau pengguna.  

Manusia organisasional bekerja di dalam organisasi semata-mata karena rasa 

terpanggil untuk berbuat tanpa mengingkari ada maksud-maksud yang ingin dicapai 

dari pekerjaan itu, seperti gaji, aktualisasi diri, mengisi waktu luang, atau rekreasi. 

Perilaku atau perbuatan sehari-hari dari manusia semacam ini berlangsung secara 

rutin, sengaja, dan bersahaja. 

c. Keuntungan 

Manusia bekerja karena ingin mendapatkan keuntungan adalah manusiawi, 

meski harus dihindari sikap yang hanya ingin bekerja apabila ada keuntungan 

langsung yang akan diperoleh. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan ini akan 

menjadi sumber bahaya bagi manusia organisasional jika bekerja semata-mata 

karena keinginan memperoleh keuntungan dari setiap pekerjaan yang 

diselenggarakan dilihat dari dimensi untung ruginya.  

Manusia organisasional adalah makhluk normal yang taraf pengabdian tinggi 

sekalipun dalam proses kerja tidak terlepas dari hasrat meraih sesuatu. Rasa dekat 

terhadap kebutuhan, keinginan memperoleh imbalan, rasa ingin meningkatkan diri, 

dan seperangkat keinginan mencari keuntungan adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan aktivitas manusia. Dengan demikian, manusia bekerja 

dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari keuntungan yang juga diharapkan. 
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3. Teori tentang Motivasi Kerja 

Banyak teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang teori motivasi 

kerja, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hierarki Kebutuhan Maslow 

Hierarki ini didasarkan pada anggapan bahwa pada waktu individu telah 

memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tempat yang 

lebih tinggi. Maslow dalam Robbins dan Judge mengemukakan bahwa ‚That within 

every human being there exists a hierarchy of five needs‛.
85

 Kelima hirarki 

kebutuhan tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Maslow’s Hierarchy of Needs 

Hierarki kebutuhan Maslow tersebut dijelaskan oleh Uno, yaitu sebagai 

berikut:
 86

 

1) Kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan yang harus dipuaskan 

untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara 

untuk bernapas, dan sebagainya. 
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2) Kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Pada waktu seseorang telah 

memenuhi kebutuhan fisiologis maka perhatian dapat diarahkan kepada 

kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu termasuk merasa aman dari 

setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan, serta merasa terjamin. 

3) Kebutuhan sosial (social needs). Ketika seseorang telah memuaskan 

kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan 

antarmanusia. Cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini, 

mungkin didasari melalui hubungan-hubungan antarpribadi yang mendalam, 

tetapi juga dicerminkan dalam kebutuhan untuk menjadi bagian berbagai 

kelompok sosial. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs). Percaya diri dan harga diri 

maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Dalam kaitannya dengan 

pekerjaan, hal itu berarti memiliki pekerjaan yang dapat dicapai, serta 

pengakuan umum dan kehormatan di dunia luar. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization). Ketika semua kebutuhan lain 

sudah dipuaskan, selanjutnya seseorang ingin mencapai secara penuh 

potensinya. Tahap terakhir itu mungkin tercapai hanya oleh beberapa orang. 

b. Teori David McClelland 

McClelland telah mengemukakan tiga motif atau kebutuhan utama manusia 

di tempat kerja, yaitu need for achievement, need for affiliation, and need for 

power.87
 Ketiga kebutuhan manusia tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1) Motivasi Berprestasi (Need of Achievement) 

Kebutuhan untuk berprestasi merupakan refleksi dari dorongan tanggung 

jawab untuk pemecahan masalah. Seorang pegawai yang mempunyai kebutuhan 

berprestasi tinggi cenderung berani mengambil resiko. Kebutuhan untuk berprestasi 

adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik daripada sebelumnya dan 

selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Motivasi berprestasi 

merupakan dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan 

hambatan dalam mencapai tujuan. Manusia yang memiliki dorongan ini adalah 

manusia yang ingin berkembang dan tumbuh, serta ingin maju menelusuri tangga 

keberhasilan. 

2) Motivasi Bersahabat (Need of Affiliation) 

Kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, berada bersama orang lain, dan tidak mau melakukan sesuatu 

yang merugikan orang lain. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan 

dengan orang lain atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi 

prestasi kerja lebih keras apabila penyelia mereka menyediakan penilaian terperinci 

tentang perilaku kerja mereka, sedangkan pegawai yang bermotivasi affiliation akan 

terdorong bekerja dengan sungguh-sungguh apabila merasa bahwa hasil kerjanya 

akan diperoleh melalui persahabatan dengan orang lain.
88

 

3) Motivasi Berkuasa (Need of Power) 

Need of power atau kebutuhan untuk kekuasaan merupakan refleksi dari 

dorongan untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Kebutuhan berkuasa 
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menekankan bahwa seseorang akan terdorong untuk bekerja dengan sungguh-

sungguh apabila merasa akan memperoleh kedudukan yang diinginkan dan dapat 

menguasai orang lain.
89

 Menurut Surya dalam Saefullah, motivasi ini merupakan hal 

yang penting bagi organisasi dengan alasan berikut: 

a) Orang-orang harus didorong untuk bekerja sama dalam organisasi dan senantiasa 

berada dalam situasi itu. 

b) Para pegawai harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan tuntutan kerja. 

c) Motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan 

sumber daya manusia dalam organisasi.
90

 

Motivasi untuk berkuasa ini muncul karena adanya keinginan seseorang 

untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain agar bertindak sesuai keinginan 

yang diharapkan oleh orang yang memberi pengaruh.  

c. Pandangan Frderick Taylor tentang Motivasi  

Pandangan Taylor tentang motivasi merupakan pandangan tradisional yang 

menempatkan pentingnya pemberian insentif bagi para pegawai atau karyawan 

untuk meningkatkan motivasi kerjanya. Asumsi yang melandasinya adalah para 

manajer lebih memahami pekerjaan yang harus dilaksanakan, dibandingkan dengan 

para pekerja yang pada dasarnya memiliki sifat malas sehingga mereka hanya 

termotivasi oleh pemberian insentif. Salah satu wujud dari pandangan ini adalah 

fenomena tentang praktik pemberian imbalan kepada para tenaga penjual yang 

mendapatkan imbalan mereka berdasarkan prinsip pemberian komisi. 
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d. Pandangan Elton Mayo tentang Motivasi 

Elton Mayo mengemukakan model hubungan atarmanusia (human relations 

model). Menurut pandangan ini, perasaan bosan dan pengulangan banyak macam 

tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi mengakibatkan menurunnya motivasi, 

sedangkan kontak-kontak sosial membantu menciptakan mempertahankan motivasi. 

Kesimpulan pandangan ini bahwa para manajer dapat memotivasi para pegawai 

dengan memahami kebutuhan sosial mereka dan membuat para pegawai merasa 

berguna dan penting. Wujud dari pandangan ini mencakup kotak saran (suggestion 

box), penggunaan pakaian seragam lembaga, warta harian lembaga, dan masukan 

pegawai dalam dinamika kinerja lembaga.
91

 

e. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori ini berpendapat bahwa kekuatan untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu tergantung pada kekuatan harapan yang diinginkan dari hasil yang diberikan 

dan daya tariknya.
92

 Berdasarkan teori ini, manusia termotivasi untuk melakukan 

perilaku tertentu berdasarkan tiga persepsi, yaitu: 1) Expectancy, yaitu 

kemungkinan-kemungkinan yang akan diperoleh jika mereka melakukan perilaku 

tertentu yang akan mendapatkan hasil; 2) Instrumentality, yaitu tingkat hubungan 

antara prestasi kerja dengan hasil kerja yang lebih tinggi (yaitu penghasilan, baik 

berupa gaji maupun hal lain yang diberikan perusahaan, seperti asuransi kesehatan, 

transportasi, dan sebagainya); dan 3)Valence, yaitu penilaian yang dilakukan oleh 

pekerja terhadap penghasilan yang diberikan perusahaan kepadanya.
93 
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Berdasarkan beberapa teori motivasi kerja yang telah dijelaskan di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa manusia akan termotivasi untuk bertindak atau 

melakukan suatu pekerjaan karena adanya kebutuhan yang hendak dipenuhi. Selain 

itu, manusia termotivasi untuk bekerja karena adanya dorongan terhadap harapan-

harapan yang diinginkan, adanya dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk 

berhubungan dengan manusia lain, dorongan berkuasa, dorongan untuk mendapatkan 

imbalan, serta dorongan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya. 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Kerja 

Seseorang bersedia melakukan suatu pekerjaan apabila ia terdorong untuk 

melakukan faktor yang menjadi pendorong yang pada dasarnya cukup kuat serta 

mungkin juga tidak mendapat saingan dari sebab lain yang berlawanan. Demikian 

pula sebaliknya, orang yang tidak merasa terdorong oleh faktor yang kuat akan 

meninggalkan atau sekurang-kurangnya tidak bergairah melakukan pekerjaan itu.
94

 

Seseorang yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan bekerja lebih 

bersemangat daripada orang lain yang mempunyai motivasi kerja yang rendah. Oleh 

karena itu, motivasi merupakan suatu masalah yang penting dalam menentukan 

seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Jadi, bergairah atau 

tidaknya seseorang dalam bekerja sangat ditentukan oleh adanya dorongan atau 

motivasi pada orang tersebut.
95

  

Pada hakikatnya, dalam diri setiap manusia selalu ada dorongan yang kuat 

untuk maju dan selalu memiliki keinginan untuk lebih baik dari orang lain. Semakin 
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kuat iman seseorang, mereka semakin menyadari bahwa hari esok harus lebih baik 

dari hari ini.
96

 Akan tetapi, motivasi dalam diri manusia tidak selamanya dapat 

mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, selain 

motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik juga mempunyai peranan penting dalam 

mendorong individu untuk bertindak karena motivasi yang berasal dari luar dapat 

mendukung dan memperkuat motivasi yang berasal dari dalam diri individu.  

Menurut Sutermeister, sebagaimana yang dikutip oleh Djatmiko menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja pegawai atau karyawan 

dalam sebuah organisasi terdiri dari tiga unsur besar, yaitu kondisi fisik lingkungan 

kerja (physical working condition), kondisi sosial lingkungan kerja (social working 

condition), dan keterpenuhan kebutuhan dasar individu (fulfillment of individual 

basic needs).
97

 

Engkoswara dan Komariah menyatakan bahwa ‚Lingkungan yang kondusif 

dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Dengan adanya 

lingkungan yang kondusif berarti suasana kerja secara umum sudah dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien.‛
98

 Dengan demikian, suasana lingkungan 

organisasi yang kondusif sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan 

motivasi kerja. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Rivai dan Arifin bahwa motivasi 

kerja seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
99
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a. Pengaruh lingkungan fisik. Setiap pegawai tentu menghendaki lingkungan fisik 

yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang baik, sejuk, 

bebas dari gangguan suara berisik, dan sebagainya. Perbaikan kondisi fisik akan 

meningkatkan motivasi kerja, tetapi tidak selalu berbanding lurus. Apabila 

kondisi tersebut relatif telah terpenuhi, perbaikan kondisi tersebut tidak efektif 

lagi sebagai motivator, perhatian pegawai tidak lagi tertuju pada perbaikan 

kondisi tersebut, tetapi pada kondisi atau hal lain. Persepsi pegawai yang bersifat 

subjektif terhadap kondisi tersebut lebih penting daripada kondisi itu sendiri 

secara objektif. 

b. Pengaruh lingkungan sosial. Pegawai sebagai makhluk sosial dalam bekerja tidak 

semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan bahwa 

dalam bekerja mereka dapat diterima dan dihargai oleh pegawai lain dan akan 

lebih bahagia jika dapat menerima dan membantu pegawai lain.
100

 

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja tersebut, 

suasana lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

motivasi kerja sumber daya manusia yang berada dalam suatu perusahaan atau 

organisasi pada umumnya. Begitu pula dalam lembaga pendidikan atau sekolah, 

iklim dan budaya yang kondusif sebagai bagian dari lingkungan akan berpengaruh 

terhadap motivasi kerja individu-individu yang berada di dalam sekolah tersebut 

(termasuk kepala sekolah, guru, pegawai, dan pihak lain yang terlibat). Oleh karena 

itu, iklim dan budaya dalam suatu sekolah/madrasah perlu diterapkan dan 

dikembangkan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan memicu 

tumbuhnya motivasi kerja individu-individu yang bersangkutan. 
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Melalui Kecerdasan Spiritual, h. 408. 



77 

D. Kerangka Pikir 

Tolok ukur keberhasilan pendidikan di madrasah adalah kinerja guru karena 

guru merupakan salah seorang pelaksana pendidikan yang sangat diperlukan. Akan 

tetapi, tidak jarang ditemukan guru yang kurang memiliki gairah dalam 

melaksanakan tugasnya, baik dari segi merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi pembelajaran yang tentu akan 

berdampak terhadap kurang berhasilnya tujuan yang hendak dicapai. Masalah 

tersebut juga ditemukan di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat karena masih terdapat 

beberapa guru yang kurang bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, terutama 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hal tersebut ditandai dengan 

masih terdapatnya beberapa guru yang tidak datang mengajar pada saat jam 

pelajaran berlangsung atau hanya sekedar menitipkan buku paket kepada peserta 

didik untuk dicatat pada jam pelajaran tersebut kemudian penjelasannya menyusul 

pada pertemuan berikutnya. Fenomena tersebut merupakan indikator yang 

menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa guru yang memiliki motivasi kerja 

yang rendah. 

Ketidakhadiran guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dapat 

menjadikan suasana pembelajaran tidak berjalan dengan baik sehingga melahirkan 

ketidakdisiplinan pembelajaran. Hal tersebut disebabkan norma atau aturan terkait 

penerapan nilai-nilai yang disepakati belum terlalu kuat, terutama nilai kedisiplinan 

sehingga melahirkan suasana atau iklim akademik yang mengarah pada peningkatan 

hasil belajar peserta didik menjadi kurang kondusif. Kesesuaian antara kualifikasi 

pendidikan yang dimiliki oleh guru dengan mata pelajaran yang diajarkan juga 

merupakan salah satu indikator yang mencerminkan iklim akademik yang kondusif. 

Akan tetapi, guru-guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat lebih banyak yang 



78 

mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. 

Selain itu, iklim fisik dari aspek sarana dan prasarana yang dimiliki MTs di 

Kecamatan Sinjai Barat masih kurang memadai, terutama sarana pembelajaran yang 

dapat menunjang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut ditandai 

dengan masih minimnya media pembelajaran yang disediakan oleh pihak madrasah, 

terutama media yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (seperti 

komputer dan LCD) serta sumber belajar yang belum mendukung. Dengan demikian, 

permasalahan tersebut mengindikasikan adanya saling keterkaitan antara iklim dan 

budaya madrasah dengan motivasi kerja guru. 

Iklim dan budaya organisasi merupakan faktor determinan yang dapat 

meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk 

dalam organisasi pendidikan. Terdapat beberapa teori dan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa iklim dan budaya organisasi ada hubungannya dengan motivasi 

kerja guru, teori-teori dan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut: 

1. Hubungan Iklim Organisasi dengan Motivasi Kerja  

Iklim organisasi (madrasah) merupakan keadaan, kondisi dan karakteristik 

lingkungan kerja yang menjadi khas sebuah organisasi (madrasah). Menurut 

Wirawan, iklim organisasi (madrasah) ini merupakan koleksi dan pola lingkungan 

yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang 

masuk akal atau dapat dinilai sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap 

kinerja anggota organisasi (warga madrasah).
101

 Lebih lanjut, Suharsaputra 

mengemukakan bahwa iklim madrasah merupakan hasil dari media interaksi dalam 
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lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi (Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 

124. 
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organisasi madrasah. Iklim madrasah akan memberi pengaruh pada perilaku guru 

dalam melaksanakan tugasnya di madrasah.
102

 Sagala juga mengemukakan bahwa 

iklim organisasi merupakan suatu kualitas masukan yang relatif dari lingkungan 

organisasi yang merupakan pengalaman anggota organisasi sehingga memengaruhi 

tingkah laku mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa iklim organisasi merupakan 

serangkaian sifat lingkungan kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh 

anggota organisasi yang menjadi kekuatan utama dalam memengaruhi perilaku 

mereka.
103

 Ungkapan tersebut menunjukkan seperangkat karakteristik internal yang 

dideskripsikan oleh individu-individu sebagai iklim organisasi. 

Pernyataan-pernyataan tersebut telah banyak dibuktikan melalui penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana Fujiaturrahman,
104

 Lai 

Eng Fei  dan Han
105

 yang telah melakukan penelitian tentang hubungan iklim 

sekolah dengan motivasi kerja guru dan berhasil membuktikan bahwa kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan positif dan signifikan yang mengindikasikan bahwa 

tinggi rendahnya motivasi kerja guru ada hubungannya dengan kondusif atau 

tidaknya iklim yang dimiliki oleh sekolah, sedangkan Ladyong,
106

 Werang dan 
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journal/full/8_2.pdf  (Diakses 22 Mei 2019). 
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Case Study of Selected Schools in Prachinburi, Thailand‛, Journal Scholarly Journal of Education, 

vol. 3 no. 5 (Agustus 2014), h.  56. http://www.scholarly-journals.com/sje/archive/2014/August/pdf/ 

Ladyong.pdf  (Diakses 19 Mei 2019). 
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Irianto,
107

 berhasil membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan iklim 

organisasi terhadap motivasi kerja guru. Berbeda halnya dengan hasil temuan 

Yantu
108

 yang meneliti di lembaga keuangan, Yantu menyimpulkan bahwa iklim 

organisasi tidak banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja 

pegawai karena para pegawai telah memiliki motivasi dasar (intrinsik) yang terdapat 

dalam diri mereka. Beberapa uraian tersebut lebih banyak yang mengindikasikan 

bahwa iklim organisasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai (guru). 

2. Hubungan Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja 

Budaya organisasi (madrasah) merupakan seperangkat nilai yang melandasi 

perilaku anggota organisasi (warga madrasah) dalam bertindak dan menjadi 

penggerak dalam menjalankan berbagai aktivitas di organisasi (madrasah). Robbins 

menyatakan bahwa semakin kuat budaya yang dimiliki suatu organisasi, semakin 

besar pula pengaruhnya terhadap sikap anggota organisasi.
109

 Lebih lanjut, Sutrisno 

menyatakan bahwa budaya organisasi (madrasah) merupakan suatu kekuatan sosial 

yang tidak tampak, tetapi dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi 

(madrasah) untuk melakukan aktivitas kerja.
110

 Budaya madrasah akan 

meningkatkan motivasi warga madrasah yang memberi mereka perasaan memiliki, 

loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai, sehingga mendorong mereka berpikir positif 
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Lihat Basilius Redan Werang dan Okto Irianto, ‚Pengaruh Iklim Sekolah terhadap 

Motivasi dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar di Diskrit Mandiptana, Papua‛, Musamus Journal 

of Primary Education, vol. 1 no. 1 (Oktober 2018), h. 20. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ 
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tentang mereka dan madrasahnya. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Uha yang 

menyatakan bahwa budaya madrasah dapat memperbaiki perilaku dan motivasi 

sumber daya manusia sehingga meningkatkan kinerjanya dan pada gilirannya 

meningkatkan kinerja madrasah untuk mencapai tujuan madrasah yang telah 

ditetapkan.
111

 

Pernyatan-pernyataan yang telah dikemukakan tersebut telah dibuktikan oleh 

beberapa hasil penelitian, seperti Riwan
112

 melalui penelitiannya telah berhasil 

membuktikan adanya hubungan antara budaya organisasi sekolah dengan motivasi 

kerja guru, sedangkan Hakiki,
113

 berhasil membuktikan adanya pengaruh budaya 

organisasi terhadap motivasi kerja karyawan. Lebih lanjut, Irfan dan Marzuki,
114

 

Maithel, dkk.
115

 juga telah membuktikan bahwa budaya organisasi merupakan salah 

satu variabel yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa budaya bukan hanya sebagai karakteristik yang melekat 

pada sebuah organisasi, tetapi budaya organisasi juga menjadi aspek penting yang 
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perlu diperhatikan karena merupakan salah satu faktor yang turut menentukan tinggi 

rendahnya motivasi kerja seseorang. Dengan demikian, budaya organisasi 

(madrasah) memiliki hubungan dengan motivasi kerja pegawai (guru). 

3. Hubungan Iklim Organisasi dengan Budaya Organisasi 

Budaya dan iklim organisasi (madrasah) merupakan dua aspek yang berbeda, 

tetapi saling berhubungan karena budaya mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki dan 

dipatuhi oleh warga madrasah dalam berpikir dan bertindak, sedangkan iklim 

berakar pada budaya organisasi (madrasah) yang merupakan suasana kerja yang 

dirasakan dan dialami oleh anggota organisasi (warga madrasah) dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
116

  Menurut Robbins, budaya yang kuat akan 

mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku anggota organisasi karena tingginya 

tingkat kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim internal atas 

pengendalian perilaku yang tinggi.
117

 Pernyataan tersebut menunjukkan adanya 

hubungan antara budaya organisasi dengan iklim organisasi, sebagaimana telah 

dibuktikan oleh El-Majali,
118

 Iljins dkk.
119

 dalam penelitiannya bahwa  budaya 

organisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondusif atau tidaknya iklim 

organisasi. 
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Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

hubungan budaya organisasi (madrasah) dengan iklim organisasi (madrasah) tidak 

dapat dipisahkan, dengan kata lain budaya organisasi (madrasah) mempunyai 

hubungan yang erat dengan iklim organisasi (madrasah) sebab dengan adanya 

budaya yang baik akan tercipta iklim yang kondusif, begitu pula sebaliknya semakin 

kondusif iklim dalam suatu organisasi menandakan adanya penerapan budaya 

organisasi yang baik. 

4. Hubungan Iklim dan Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja 

Organisasi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 

mencapai tujuan bersama tidak hanya sebagai tempat untuk mengoordinasi dan 

mengendalikan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat tingkat-tingkat 

vertikal, departemen, dan hubungan wewenang, tetapi organisasi sebenarnya lebih 

dari itu. Robbins mengungkapkan bahwa organisasi juga mempunyai kepribadian 

persis seperti individu, bisa bersifat kaku atau fleksibel, tidak ramah atau justru 

mendukung, inovatif atau konservatif.
120

 Dengan demikian, iklim organisasi 

(madrasah) tercipta dengan kondusif karena penerapan budaya organisasi (madrasah) 

yang baik, begitu pula sebaliknya penerapan budaya yang baik akan menciptakan 

iklim organisasi (madrasah) yang kondusif. Iklim dan budaya organisasi yang 

kondusif akan memberikan kontribusi terhadap motivasi kerja seseorang, 

sebagaimana dikemukakan oleh Wirawan bahwa iklim organisasi (madrasah) 

merupakan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi, begitu pula 

budaya organisasi (madrasah) dikemukakan sebagai kekuatan sosial yang dapat 

menggerakkan orang-orang dalam sebuah organisasi (madrasah).
121
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Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa variabel iklim dan budaya 

organisasi merupakan faktor determinan atas motivasi kerja seseorang, sebagaimana 

telah dibuktikan oleh Rivai, dkk.
122

 dalam penelitiannya bahwa iklim dan budaya 

organisasi merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap motivasi kerja. Lebih 

lanjut, Cheeran dkk.
123

 juga telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa 

hanya iklim organisasi yang kondusif dan budaya organisasi yang baiklah yang 

benar-benar dapat memotivasi manusia dalam bekerja. Oleh karena itu, iklim 

organisasi (madrasah) dan budaya organisasi (madrasah) memiliki hubungan dengan 

motivasi kerja seseorang (guru). 

Pertautan-pertautan variabel berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian 

sebelumnya terkait hubungan iklim dan budaya organisasi (madrasah) dengan 

motivasi kerja pegawai (guru) tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema 

kerangka pikir. Kerangka pikir digambarkan dengan tujuan untuk memperlihatkan 

pertautan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini dengan berdasar pada 

masalah faktual di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. Masalah faktual yang dimaksud 

adalah masalah yang terkait dengan motivasi kerja guru kemudian dihubungkan 

dengan iklim dan budaya madrasah yang masih didasarkan pada teori-teori dan hasil 

penelitian sebelumnya sehingga membentuk paradigma penelitian dan melahirkan 

hipotesis. Skema kerangka pikir yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Skema Kerangka Pikir 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan masih didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris.
124

 Hipotesis dalam penelitian ini merupakan 

hipotesis asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Terdapat korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

3. Terdapat korelasi antara budaya madrasah dengan iklim madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai. 

4. Terdapat korelasi antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara 

bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat. 
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Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIV; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 63. 



87 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditinjau 

berdasarkan beberapa aspek, seperti tempat, tujuan, pendekatan, jenis data dan 

analisisnya, metode, tingkat eksplanasi, dan tekniknya. Jenis penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan berikut:  

Gambar 3.1 
Bagan Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan Tempat 
 

Lapangan 

 

Berdasarkan Teknik 

 

Berdasarkan Tujuan 

 

 

Kuantitatif 

Verifikatif 

Berdasarkan Pendekatan, Jenis 

Data, dan Analisis 

 

Sensus 

 

 

Berdasarkan Tingkat Eksplanasi 
 

Korelasional 

 

Berdasarkan Metode 
 

Ex Post Facto 
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Jenis penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field 

research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau 

informasi yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden.
1
 

b. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu.
2
 

Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji suatu 

teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang memperkuat 

atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. 

c. Berdasarkan pendekatan, jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme.
3
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan 

cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya 

dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat 

dianalisis berdasarkan prosedur statistik.
4
  

d. Berdasarkan metodenya, penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian 

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

mendahului atau sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.
5
 

                                                             

1
Lihat Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Cet. II; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.5. 

2
Lihat Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula (Cet. I; t.t.: Penerbit SIBUKU, 2018), h. 112. 

3
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIV; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 8. 

4
Lihat Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah (Cet. 

V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 38. 

5
Lihat Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, h. 113. 
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e. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data 

untuk menentukan hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau 

lebih.
6
 Akan tetapi, peneliti tidak dapat membangun hubungan sebab akibat. 

f. Berdasarkan tekniknya, penelitian ini merupakan penelitian sensus, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

suatu fenomena dari semua elemen atau anggota yang menjadi populasi. Menurut 

Sugiyono, istilah lain dari sensus adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota 

populasi dijadikan sampel.
7
 

Jenis penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan untuk menguji 

teori melalui metode ex post facto dengan menggunakan teknik sensus dan dianalisis 

secara korelasional. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, paradigma penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.2 

Paradigma Penelitian 

                                                             

6
Lihat Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

166. 

7
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 85. 
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Paradigma penelitian tersebut menggambarkan pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antarvariabel yang diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang 

digunakan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk 

dilaksanakannya suatu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang terdiri dari lima (5) 

madrasah. Semua MTs di Kecamatan Sinjai Barat tersebut merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang masih berstatus swasta. Lokasi penelitian tersebut dapat 

dipetakan sebagai berikut: 

a. Madrasah Tsanawiyah Darus Shafaa Manipi yang terletak di Jl. Persatuan No. 7 

Balang-Balang, Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Madrasah Tsanawiyah Mursyidut Thullab Lembanna yang terletak di Jl. 

Pendidikan No. 57 Lembanna, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Wataqaddum Arango yang terletak di Jl. 

Persatuan Raya No. A10 Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. 

d. Madrasah Tsanawiyah Fathul Islam Tengnga Lembang yang terletak di Jl. 

Persatuan No. 46 Bonto Salama, Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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e. Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Daulu yang terletak di Jl. Masjid 45 

Kaluarang, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.
8
 Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan 

metodologi dan pendekatan keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologis 

Pendekatan penelitian dilihat dari perspektif metodologi yang digunakan 

adalah pendekatan positivistik, yaitu memandang kenyataan (realitas) sebagai suatu 

fenomena yang dapat diklasifikasi, cenderung bersifat tetap, konkrit, terukur, 

teramati, dan hubungan gejala sebab akibat.
9
 Penggunaan pengukuran yang disertai 

analisis secara statistik mengimplikasikan bahwa dilihat dari sudut metodologi, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

2. Pendekatan Keilmuan 

Terdapat berbagai perspektif hasil studi tentang beberapa disiplin ilmu 

tertentu yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karena setiap ilmu 

memiliki objek studi yang spesifik mengenai manusia, baik sebagai subjek 

pendidikan maupun sebagai objek pendidikan.
10

 Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu sebagai berikut: 

                                                             

8
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 80. 

9
Lihat Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 45. 

10
Lihat Tatang Syarifuddin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, 2009), h. 29. 
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a. Pendekatan Teologis Normatif  

Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan 

menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa 

wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar 

dibandingkan dengan yang lainnya.
11

 Pendekatan ini digunakan dengan 

menghubungkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang terkait dengan variabel atau 

konsep yang diteliti. 

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya 

itu.
12

 Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari 

fenomena sosial terkait iklim dan budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai. 

c. Pendekatan Psikologis 

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang 

melalui gejala perilaku yang dapat diamati.
13

 Pendekatan psikologis merupakan 

pendekatan yang selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia. 

Pendekatan psikologis digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari gejala-

gejala yang ditimbulkan oleh guru melalui perilaku yang mencerminkan motivasi 

kerjanya. 

                                                             

11
Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VIII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2011), h. 28. 

12
Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 38. 

13
Lihat Abuddin Nata,  Metodologi Studi Islam,  h. 50. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam suatu kegiatan penelitian 

(terutama penelitian kuantitatif) adalah populasi yang menyangkut secara 

keseluruhan daripada objek yang akan diteliti. Apabila diteliti semua elemen yang 

ada dalam wilayah penelitian, penelitiannya merupakan penelitian populasi.
14

 

Menurut Nanang Martono, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang 

berada dalam wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti.
15

 Hadari Nawawi dalam Margono berpendapat bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber 

data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
16

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa populasi merupakan 

keseluruhan objek atau subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data 

dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian. Adapun 

populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu seluruh guru di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

                                                             

14
Lihat Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53. 

15
Lihat Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 66. 

16
Lihat Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 

h. 118. 
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Tabel 3.1 
Daftar Populasi di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat  

No Nama Madrasah 
Populasi 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 MTs Darus Shafaa Manipi 6 7 13 

2 MTs Mursyidut Thullab Lembanna 4 10 14 

3 MTs Al-Ittihad Wataqaddum Arango 1 11 12 

4 MTs Fathul Islam Tengnga Lembang 6 7 13 

5 MTs Darul Ulum Daulu 3 9 12 

Total 20 44 64 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 64 orang guru yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 44 orang 

perempuan (lebih lanjut lihat lampiran 15). Populasi tersebut diambil dari 

keseluruhan guru yang ada pada MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dapat didefinisikan sebagai himpunan sebagian dari unsur-unsur 

populasi yang memiliki ciri-ciri sama.
17

 Secara sederhana, sampel adalah sebagian 

dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.
18

 Menurut Sugiyono, 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
19

 

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
20

 

                                                             

17
Lihat Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 166. 

18
Lihat Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Cet. 

I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 150. 
19

Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 81. 

20
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 85. 
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Menurut Suryani dan Hendryadi, sampel jenuh biasanya digunakan apabila jumlah 

populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.
21

 Dengan demikian, sampel dalam 

penelitian ini adalah semua guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat yang berjumlah 

64 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan 

penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
22

 Dalam penelitian ini, angket disusun berdasarkan indikator dari setiap 

dimensi variabel penelitian (lihat lampiran 1 dan 2) kemudian diedarkan kepada 

semua guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data digunakan untuk 

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

elektronik.
23

 Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data yang terkait dengan responden, dan pengambilan gambar di MTs se-Kecamatan 

Sinjai Barat. 

                                                             

21
Lihat Suryani dan Hendryadi, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 203. 

22
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 142. 

23
Lihat Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), h. 221. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

agar mudah dan sistematis dalam mengumpulkan data sesuai dengan teknik 

pengumpulan data.
24

 Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Angket 

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat sebelum 

melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, angket merupakan 

instrumen kunci (key instrument) dalam mengumpulkan data-data di lapangan. 

Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk skala Likert 

(lihat lampiran 2) yang terkait dengan iklim madrasah, budaya madrasah, dan 

motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Format Catatan Dokumen  

Format catatan dokumen merupakan daftar catatan yang berisi tentang aspek 

atau hal-hal yang dibutuhkan sebagai data pendukung (lihat lampiran 3). Data 

pendukung yang dimaksud adalah dokumen yang terkait dengan data madrasah, 

terutama data guru yang menjadi responden di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas instrumen menunjukkan alat ukur yang benar-benar mengukur 

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

dapat digunakan untuk mengukur aspek yang seharusnya diukur. Hasil penelitian 

dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Adapun reliabilitas 

                                                             

24
Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

135. 
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menunjukkan kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Dengan demikian, 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang 

valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel.
25

 Validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Validitas Instrumen 

Pengujian validitas konstruksi dapat dilakukan dengan meminta pendapat 

dari ahli (judgment experts). Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi 

berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Tenaga ahli yang digunakan umumnya 

mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang telah diteliti.
26

 

Adapun tenaga ahli yang menjadi validator dan hasil validasinya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:  

Tabel 3.2 
Hasil Validasi Instrumen dari Ahli (Judgment Experts) 

No Validator 

Hasil Validasi 

Keterangan Iklim 

Madrasah 

Budaya 

Madrasah 

Motivasi 

Kerja Guru 

1 Dr. H. Arifuddin 

Siraj, M.Pd. 
Valid Valid Valid 

Instrumen dapat 

digunakan 

2 Hj. Ulfiani Rahman, 

M.Si., Ph.D. 
Valid Valid Valid 

Instrumen dapat 

digunakan 

Lihat keterangan validator pada lampiran 17. 

                                                             

25
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 121-122. 

26
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 125. 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa validitas konstruk 

instrumen penelitian dari kedua pendapat ahli dinyatakan valid sehingga instrumen 

dapat digunakan. Setelah pengujian konstruksi dari ahli selesai, selanjutnya 

diteruskan dengan uji coba instrumen di lapangan. Pengujian validitas setiap item 

pernyataan digunakan analisis item, yaitu mengorelasikan skor tiap item dengan 

skor total yang merupakan jumlah tiap skor item dengan menggunakan korelasi 

product moment. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

    
  ∑    ∑    ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
  

 
Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi “r” product moment. 

N = Jumlah responden uji coba. 

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

∑  = Jumlah skor tiap-tiap item. 

∑  = Jumlah skor total. 

∑ 2
 = Jumlah kuadrat skor item. 

∑ 2
 = Jumlah kuadrat skor total.

27
 

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas instrumen yang 

diuji coba adalah jika rxy ≥ 0,30.
28

 Dengan demikian, jika korelasi antara skor item 

dengan skor total ˂ 0,30, item dalam instrumen dinyatakan tidak valid. Pengujian 

validitas empiris ini dilakukan di MTs Ma’arif Bolaromang, Desa Bolaromang, 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji 

coba instrumen penelitian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

                                                             

27
Lihat Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, h. 

169. 

28
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 133. 
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a. Instrumen Iklim Madrasah 

Data hasil uji coba instrumen iklim madrasah yang dilakukan di MTs Ma’arif 

Bolaromang dapat dilihat pada lampiran 4. Pengujian validitas instrumen dari data 

tersebut dilakukan dengan mengorelasikan skor item dengan skor total melalui 

bantuan SPSS versi 21 (lihat lampiran 5). Hasil pengujian validitas instrumen iklim 

madrasah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Iklim Madrasah 

No Item 

Pernyataan 

Validitas 

rxy (r hitung) r kritis Keterangan 

1 0,72 0,30 Valid 

2 0,51 0,30 Valid 

3 0,33 0,30 Valid 

4 0,45 0,30 Valid 

5 0,42 0,30 Valid 

6 0,35 0,30 Valid 

7 0,45 0,30 Valid 

8 0,32 0,30 Valid 

9 0,74 0,30 Valid 

10 0,92 0,30 Valid 

11 0,76 0,30 Valid 

12 0,42 0,30 Valid 

13 0,39 0,30 Valid 

14 0,87 0,30 Valid 

15 0,68 0,30 Valid 

16 0,85 0,30 Valid 

17 0,37 0,30 Valid 

18 0,91 0,30 Valid 

19 0,37 0,30 Valid 

20 0,58 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item instrumen iklim madrasah tersebut dapat 

diketahui bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item pernyataan angket dinyatakan 

valid karena telah memenuhi syarat yang diajukan. 
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b. Instrumen Budaya Madrasah 

Data hasil uji coba instrumen budaya madrasah yang dilakukan di MTs 

Ma’arif Bolaromang dapat dilihat pada lampiran 4. Pengujian validitas instrumen 

dari data tersebut dilakukan dengan mengorelasikan skor item dengan skor total 

melalui bantuan SPSS versi 21 (lihat lampiran 6). Hasil pengujian validitas 

instrumen budaya madrasah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Budaya Madrasah 

No Item 

Pernyataan 

Validitas 

rxy (r hitung) r kritis Keterangan 

21 0,76 0,30 Valid 

22 0,86 0,30 Valid 

23 0,50 0,30 Valid 

24 0,90 0,30 Valid 

25 0,35 0,30 Valid 

26 0,82 0,30 Valid 

27 0,80 0,30 Valid 

28 0,81 0,30 Valid 

29 0,66 0,30 Valid 

30 0,82 0,30 Valid 

31 0,74 0,30 Valid 

32 0,87 0,30 Valid 

33 0,79 0,30 Valid 

34 0,36 0,30 Valid 

35 0,32 0,30 Valid 

36 0,91 0,30 Valid 

37 0,44 0,30 Valid 

38 0,68 0,30 Valid 

39 0,9 0,30 Valid 

40 0,73 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item instrumen budaya madrasah tersebut dapat 

diketahui bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item pernyataan angket dinyatakan 

valid karena telah memenuhi syarat yang diajukan. 
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c. Instrumen Motivasi kerja guru 

Data hasil uji coba instrumen motivasi kerja guru yang dilakukan di MTs 

Ma’arif Bolaromang dapat dilihat pada lampiran 4. Pengujian validitas instrumen 

dari data tersebut dilakukan dengan mengorelasikan skor item dengan skor total 

melalui bantuan SPSS versi 21 (lihat lampiran 7). Hasil pengujian validitas 

instrumen motivasi kerja guru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Motivasi Kerja Guru 

No Item 

Pernyataan 

Validitas 

rxy (r hitung) r kritis Keterangan 

41 0,85 0,30 Valid 

42 0,54 0,30 Valid 

43 0,58 0,30 Valid 

44 0,89 0,30 Valid 

45 0,76 0,30 Valid 

46 0,93 0,30 Valid 

47 0,56 0,30 Valid 

48 0,80 0,30 Valid 

49 0,82 0,30 Valid 

50 0,41 0,30 Valid 

51 0,81 0,30 Valid 

52 0,32 0,30 Valid 

53 0,81 0,30 Valid 

54 0,77 0,30 Valid 

55 0,37 0,30 Valid 

56 0,30 0,30 Valid 

57 0,80 0,30 Valid 

58 0,77 0,30 Valid 

59 0,82 0,30 Valid 

60 0,30 0,30 Valid 

Berdasarkan hasil analisis item instrumen motivasi kerja guru tersebut dapat 

diketahui bahwa dengan syarat rxy ≥ 0,30, semua item pernyataan angket dinyatakan 

valid karena telah memenuhi syarat yang diajukan. 
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2. Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Alfa Cronbach dengan menggunakan rumus berikut: 

   
 

     
{  

∑  
 

  
 

} 

Keterangan: 

ri  = Reliabilitas internal seluruh instrumen. 

k = Mean kuadrat antara subyek . 

∑  
  = Mean kuadrat kesalahan. 

  
  = Varians total. 

Rumus untuk varians total dan varian item: 

  
  

∑  
 

 
 

(∑  )
 

  
 

  
  

   

 
 

   

  
 

Keterangan: 

JKi = Jumlah kuadrat seluruh skor item. 

JKs = Jumlah kuadrat subyek.
29

 

Penentuan reliabilitas dapat dilihat dari nilai ri, jika nilai ri lebih besar dari 

rtabel, instrumen dapat dikatakan reliabel. Ada juga yang berpendapat bahwa 

instrumen dikatakan reliabel apabila nilai ri ˃ 0,60.
30

 Dengan demikian, reliabel atau 

tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan ri dengan rtabel atau 

apabila ri ˃ 0,60. Uji reliabilitas masing-masing instrumen variabel penelitian dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

                                                             

29
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 365. 

30
Lihat Julianyah Noor, Julianyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & 

Karya Ilmiah, h. 165. 
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a. Instrumen Iklim Madrasah 

Pengujian reliabilitas instrumen iklim madrasah dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan terlebih dahulu menyiapkan tabel kerja 

bantu (lihat lampiran 8). Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai: 

   = 735 JKi = 2.927 

  
  = 54.627 JKs = 28.305 

Sebelum dimasukkan pada rumus Alfa Cronbach, varians total dan varians 

item terlebih dahulu dihitung dengan rumus berikut: 
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Maka: 

   
 

     
{  

∑  
 

  
 

} 

 
  

      
{  

    

     
} 

      {     } 

       

Hasil perhitungan juga dilakukan melalui analisis SPSS versi 21 dengan 

output sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Iklim Madrasah 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.885 20 
 

 

Berdasarkan perhitungan Alfa Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

ri = 0,885. Nilai 0,885 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,885 ˃ 0,60 

sehingga instrumen angket iklim madrasah dinyatakan reliabel karena telah 

memenuhi syarat yang diajukan. 

b. Instrumen Budaya Madrasah 

Pengujian reliabilitas instrumen budaya madrasah dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan terlebih dahulu menyiapkan tabel kerja 

bantu (lihat lampiran 8).  Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai 

sebagai berikut: 

   = 820 JKi = 3.550 

  
  = 68.776 JKs = 33.926 

Sebelum dimasukkan pada rumus Alfa Cronbach, varians total dan varians 

item terlebih dahulu dihitung dengan rumus berikut: 
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Maka: 

   
 

     
{  

∑  
 

  
 

} 

 
  

      
{  

     

     
} 

      {     } 

       

Hasil perhitungan juga dilakukan melalui SPSS versi 21 dengan output 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Budaya Madrasah 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.945 20 
 

Berdasarkan perhitungan Alfa Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

ri = 0,94. Nilai 0,94 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,94 ˃ 0,60 sehingga 

instrumen angket budaya madrasah dinyatakan reliabel karena telah memenuhi 

syarat yang diajukan. 

c. Instrumen Motivasi Kerja Guru 

Pengujian reliabilitas instrumen motivasi kerja guru dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan terlebih dahulu menyiapkan tabel kerja 

bantu (lihat lampiran 8).  Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai 

sebagai berikut: 

   = 767 JKi = 3.169 

  
  = 60.013 JKs = 30.119 
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Sebelum dimasukkan pada rumus Alfa Cronbach, varians total dan varians 

item terlebih dahulu dihitung dengan rumus berikut: 
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Maka: 
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Hasil perhitungan juga dilakukan melalui SPSS versi 21 dengan output 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.913 20 

 

Berdasarkan perhitungan Alfa Cronbach tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

ri = 0,91. Nilai 0,91 lebih besar dari syarat yang diajukan, yaitu 0,91 ˃ 0,60 sehingga 

instrumen angket motivasi kerja guru dinyatakan reliabel karena telah memenuhi 

syarat yang diajukan. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan analisis kuantitatif. Teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang 

digunakan  untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (generalisasi/inferensi), 

begitu pula penelitian yang menggunakan sampel, tetapi tidak bermaksud membuat 

kesimpulan terhadap populasi dari sampel yang diambil. Dalam hal ini, teknik 

korelasi dan regresi juga dapat berperan sebagai statistik deskriptif.
31

 Dengan 

demikian, penyajian data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Scoring 

Teknik scoring adalah pemberian skor terhadap pernyataan yang terdapat 

pada instrumen angket. Dalam hal ini, penulis menggunakan skala Likert, seperti 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 
Skala Likert

32
 

No Skala Likert 
Skor 

Kode Pernyataan 
Positif 

Pernyataan 
Negatif 

1 Sangat Setuju 5 1 A 

2 Setuju 4 2 B 

3 Ragu-ragu 3 3 C 

4 Tidak Setuju 2 4 D 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 E 

                                                             

31
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet. XXIX; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 21-

23. 

32
Lihat S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 109. 



108 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

melalui penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik (dalam hal ini 

diagram batang dan diagram lingkaran), dan perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata atau mean score. Teknik ini digunakan untuk menganalisis 

data terkait rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. 

a. Penyajian Data dalam Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistik yang 

berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya memuat angka yang dapat melukiskan 

atau menggambarkan pencaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang menjadi 

objek penelitian.
33

 Distribusi frekuensi dari data penelitian yang dihasilkan dapat 

dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

1) Mencari nilai range dengan rumus: 

R = H – L + 1 

Keterangan: 

R = Range yang dicari 

H = Highest score (skor tertinggi) 

L = Lowest score (nilai terendah) 

1 = Bilangan konstan.
34

 

2) Penentuan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges: 

K = 1 + 3,3 log N 

                                                             

33
Lihat Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. XXIV; Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 38. 

34
Lihat Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 52. 
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Keterangan: 

K = Jumlah kelas yang dicari 

N = Jumlah data.
35

 

3) Penentuan interval/panjang kelas dengan rumus: 

P = 
 

 
 

Keterangan: 

P = Interval kelas yang dicari 

R = Range 

K = Jumlah kelas.
36

 

4) Mencari Persentase dengan rumus: 

   
 

 
         

Keterangan : 

P  = Angka persentase. 

   = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).
37 

 

b. Penyajian Data dalam Bentuk Grafik 

Grafik merupakan alat penyajian data statistik yang tertuang dalam bentuk 

lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang yang melukiskan angka yang 

diperoleh atau memvisualisasikan angka.
38

 Dalam penelitian ini, data akan disajikan 

dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. 

                                                             

35
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 36. 

36
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 36. 

37
Lihat Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 43. 

38
Lihat Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 61. 
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c. Rata-rata (Mean Score) 

Mean score atau rata-rata merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui rata-rata jawaban atau tanggapan dari responden. Rumus mean score 

untuk data berkelompok adalah: 

X<  =  
∑     

 
 

Keterangan: 

X<  = Mean score yang dicari 

∑      = Hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah (rumus nilai 

tengah adalah tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas dibagi 2 

atau (Tb + Ta / 2) 

    =  Number of cases (jumlah skor  total).
39

 

d. Interpretasi Data 

Interpretasi data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria yang 

akan dijadikan patokan dengan cara: Skor maksimal (kriterium) dikurang skor 

minimum yang mungkin diperoleh dibagi dengan jumlah kategori untuk memperoleh 

interval nilai.
40

 Item pernyataan setiap variabel masing-masing berjumlah 20 item 

sehingga pedoman interpretasi dalam penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Pedoman Interpretasi Berdasarkan Kategori  

No Interval Kategori 

1 20 – 36 Sangat rendah 

2 37 – 52 Rendah 

3 53 – 68 Sedang 

4 69 – 84 Tinggi 

5 84 – 100 Sangat tinggi 

                                                             

39
Lihat Allan G. Bluman, Elementary Statistic: A Step by Step Approach (Cet. IV; New 

York: McGraw-Hill Companies, 2007), h. 81. 

40
Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian h. 355. 
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Penentuan interpretasi data berdasarkan kategori pada tabel tersebut dibuat 

dengan ketentuan: jumlah pernyataan sebanyak 20 item; jumlah alternatif jawaban 

pada setiap item pernyataan sebanyak 5 (berdasarkan skala Likert); skor maksimal 

setiap item adalah 5 sehingga skor kriterium (ideal) yang diharapkan adalah 20 x 5 = 

100 dan skor minimum setiap item adalah 1 sehingga skor terendah yang mungkin 

diperoleh adalah 20 x 1 = 20. Dengan demikian, range-nya adalah 100 - 20  = 80 dan 

interval kelas = 80/5 = 16.  

Interpretasi data juga dilakukan dengan menggunakan garis kontinum yang 

dibuat berdasarkan jumlah kategori jawaban. Penentuan nilai masing-masing 

kategori pada garis bilangan yang dibuat didasarkan pada kriteria skor minimum 

sampai skor maksimum yang seharusnya (bukan skor yang diperoleh dari responden) 

dengan interval nilai berdasarkan jumlah skor kriterium dibagi jumlah kategori 

jawaban.
41

 Jumlah rata-rata skor yang diperoleh dari responden kemudian 

diinterpretasikan ke dalam garis kontinum yang telah ditentukan. Item pernyataan 

pada setiap variabel masing-masing berjumlah 20 item sehingga garis kontinum 

dalam penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut:  

 

        
        

 

Gambar 3.3 
Pedoman Interpretasi Kategori Berdasarkan Garis Kontinum  

Keterangan: 
1) Untuk variabel iklim dan budaya madrasah digunakan kategori kondusif. 
2) Untuk variabel motivasi kerja guru digunakan kategori sangat tinggi-rendah. 

                                                             

41
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 99. 
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Garis kontinum tersebut dibuat dengan ketentuan: jumlah pernyataan 

sebanyak 20 item; jumlah alternatif jawaban sebanyak 5 (berdasarkan skala Likert); 

skor maksimal setiap item adalah 5; dan skor minimum setiap item adalah 1. Dengan 

demikian, skor kriterium (ideal) adalah 20 x 5 = 100 dan skor skor terendah yang 

mungkin diperoleh adalah 20 x 1 = 20. 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

statistik melalui analisis korelasi dengan terlebih dahulu melakukan pengujian 

normalitas data, linearitas hubungan, dan homogenitas sebaran data. Proses 

pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas tersebut dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 21 melalui rumus Kolmogorov-Smirnov dan 

Shapiro-Wilk dengan ketentuan bahwa jika nilai sig. ˃ a (0,05), data yang diperoleh 

berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig. ˂ a (0,05), data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal.
42

 Dengan demikian, data dikatakan berdistribusi normal 

apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut. 

b. Uji Linearitas Hubungan 

Uji linearitas hubungan dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan 

antarvariabel bersifat linear. Pengujian linearitas hubungan tersebut dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21 dengan ketentuan bahwa jika nilai sig. 

                                                             

42
Lihat Edi Riadi, Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS (Yogyakarta: Andi 

Offest, 2016), h. 123. 
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˃ a (0,05), garis hubungan linear. Sebaliknya, jika nilai sig. ˂ a (0,05), garis 

hubungan tidak liner.
43

 Dengan demikian, hubungan dikatakan linear apabila 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut. 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji sebaran data dari dua varian atau 

lebih yang berbeda berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21 

melalui rumus Levene dengan ketentuan bahwa jika nilai sig. ˃ a (0,05), data berasal 

dari populasi yang homogen. Sebaliknya, jika nilai sig. ˂ a (0,05), data berasal dari 

populasi yang tidak homogen.
44

 Dengan demikian, data yang diperoleh dikatakan 

berasal dari populasi yang homogen apabila memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan tersebut. 

d. Uji Korelasi 

Uji korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua 

variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, maupun 

resiprokal.
45

 Analisis korelasi ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik, 

yaitu korelasi product moment dan korelasi ganda kemudian diinterpretasikan pada 

pedoman interpretasi koefisien korelasi. 

1) Korelasi Product Moment (Product Moment Correlation) 

Korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel lainnya. Korelasi ini digunakan untuk menganalisis data 

berdasarkan rumusan masalah keempat sampai keenam dengan rumus: 

                                                             

43
Lihat Edi Riadi, Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS, h. 159. 

44
Lihat Edi Riadi, Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS, h. 139. 

45
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 260. 
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  ∑    ∑    ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
   

Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi “r” product moment. 
N = Number of cases. 

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

∑  = Jumlah seluruh skor X. 

∑  = Jumlah seluruh skor Y.
 46

 

2) Uji Korelasi Ganda (Multiple Correlation) 

Uji korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui nilai yang menentukan arah 

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

lain. Uji korelasi ganda ini digunakan untuk menganalisis data berdasarkan rumusan 

masalah ketujuh. Pengujian korelasi ganda dilakukan dengan menggunakan rumus 

berikut: 

       √
    

       
                    

        
 

 

Keterangan: 

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

variabel Y. 

ryx1      =  Korelasi product moment antara X1 dengan Y. 

ryx2    =  Korelasi product moment antara X2 dengan Y. 

rx1x2  =  Korelasi product moment antara X1 dengan X2.
47

 

Pengujian korelasi juga dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

21, baik korelasi product moment maupun korelasi berganda. Pengujian ini 

dilakukan untuk mencocokkan hasil analisis manual dengan hasil analisis SPSS. 

                                                             

46
Lihat Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, h. 206. 

47
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 191. 



115 

3) Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi yang diperoleh melalui perhitungan korelasi, baik korelasi 

product moment maupun korelasi ganda diinterpretasikan ke dalam pedoman 

interpretasi yang merupakan penentu tingkat korelasi antardua variabel atau lebih. 

Interpretasi arah korelasi product moment dapat digambarkan melalui diagram 

pencar atau scatter diagram. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.11 
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

48
 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Interpretasi koefisien korelasi melalui pedoman tersebut merupakan langkah 

terakhir dalam penelitian ini karena data yang dianalisis merupakan data populasi 

sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dengan uji signifikansi. Hal tersebut 

sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono bahwa tidak ada istilah “signifikansi” (taraf 

kesalahan atau kepercayaan) dalam pembuktian hipotesis apabila penelitian yang 

dilakukan pada seluruh populasi.
49

 Dengan demikian, pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini secara otomatis berlaku pada seluruh populasi yang menjadi subjek 

penelitian (dalam hal ini berlaku pada seluruh guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat) sehingga tidak membutuhkan uji signifikansi. 

                                                             

48
Lihat Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 231. 

49
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 64-65. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dianalisis dan dipahami 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah 

pertama, kedua, dan ketiga untuk menjelaskan realitas masing-masing variabel, yaitu 

iklim madrasah, budaya madrasah, dan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan 

Sinjai Barat. 

a. Realitas Iklim Madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

Data hasil penelitian terkait variabel iklim madrasah di MTs se-Kecamatan 

Sinjai Barat yang diperoleh dari tanggapan 64 responden melalui 20 item pernyataan 

dalam angket yang didasarkan pada tiga (3) aspek, yaitu iklim fisik, iklim sosial, dan 

iklim akademik diolah dengan teknik scoring berdasarkan skala Likert (lihat 

lampiran 9). Rekapitulasi data iklim madrasah tersebut dapat disajikan sebagai 

berikut: 

95 79 79 87 82 79 86 78 90 79 77 76 89 80 94 76 

84 82 79 78 75 76 89 79 79 90 77 83 84 87 94 90 

87 75 95 75 70 77 84 88 67 83 79 84 79 86 85 89 

82 79 82 74 80 74 77 79 81 82 80 80 79 94 82 66 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, data iklim madrasah dapat disajikan dalam 

tabel distribusi frekuensi, grafik, dan perhitungan mean score atau rata-ratanya, 

yaitu sebagai berikut: 
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1) Penyajian Data dalam Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi dari data iklim madrasah dapat dibuat dengan 

terlebih dahulu menentukan range, menentukan jumlah kelas, dan menentukan 

interval kelasnya.  

a) Range dengan rumus:  

R = H – L + 1 maka R =  95 – 66 + 1 = 30 

b) Jumlah kelas dengan rumus:  

K = 1 + 3.3 log N  maka K = 1 + 3.3 log 64 = 6,96 = 6 atau 7 (dibulatkan menjadi 

6 dengan pertimbangan agar data dapat dimuat secara keseluruhan) 

c) Interval dengan rumus:  

  
 

 
  maka   

  

 
  = 5  

d) Persentase dengan rumus: 

  
 

 
  100% (frekuensi x 100% dibagi jumlah data) 

Berdasarkan perhitungan di atas, tabel distribusi frekuensinya dapat dibuat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Iklim Madrasah 

No. Kelas Interval Frekuensi (F) Persentase 

1 66 – 70 3 4,7% 

2 71 – 75 5 7,8% 

3 76 – 80 25 39,1% 

4 81 – 85 14 21,9% 

5 86 – 90 12 18,7% 

6 91 – 95 5 7,8% 

Jumlah 64 100% 
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2) Penyajian Data dalam Bentuk Grafik 

Penyajian data dalam bentuk grafik didasarkan pada tabel distribusi 

frekuensi. Grafik yang dimaksud adalah diagram batang dan diagram lingkaran, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1  
Diagram Batang Iklim Madrasah Berdasarkan interval Nilai 

Diagram batang tersebut menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap 

interval nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya, jumlah persentase pada tiap-tiap 

interval nilai iklim madrasah dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut: 

 

Gambar 4.2 
Diagram Lingkaran Persentase Iklim Madrasah Berdasarkan Interval Nilai 
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3) Perhitungan Rata-rata (Mean Score) 

Perhitungan rata-rata atau mean score dari data iklim madrasah dapat 

dilakukan dengan merujuk pada tabel penolong berikut: 

Tabel 4.2 

Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Iklim Madrasah 

Interval Frekuensi (F) Nilai Tengah (Xm) FXm Persentase 

66 – 70 3 68 204 4,7% 

71 – 75 5 73 365 7,8% 

76 – 80 25 78 1.950 39,1% 

81 – 85 14 83 1.162 21,9% 

86 – 90 12 88 1.056 18,7% 

91 – 95 5 93 465 7,8% 

Jumlah 64 - 5.202 100% 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, mean score atau nilai rata-ratanya 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean data berkelompok sebagai berikut: 

X<  
∑      

 
  

Maka:  

X<  
     

  
 = 81,28 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mean score atau nilai rata-rata tanggapan 

dari 64 responden terkait iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat sebesar 

81,28. Nilai rata-rata tersebut jika diinterpretasikan ke dalam tabel kategori yang 

telah ditentukan, angka 81,28 berada pada kategori tinggi karena terletak pada 

interval 69 – 84 dengan jumlah frekuensi sebanyak 44 orang dan persentase sebesar 

68,75% yang menandakan bahwa iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

termasuk kondusif, sebagaimana interpretasi data pada tabel  berikut: 
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Tabel 4.3 

Interpretasi Kategori Iklim Madrasah 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20 – 36 Sangat rendah 0 0% 

37 – 52 Rendah  0 0% 

53 – 68 Sedang 2 3,12% 

69 – 84 Tinggi 44 68,75% 

85 – 100 Sangat tinggi 18 28,13% 

Jumlah - 64 100% 

Interpretasi data dengan menggunakan garis kontinum juga menunjukkan 

bahwa iklim madrasah berada di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk dalam 

kategori kondusif karena jumlah skor rata-rata yang diperoleh sebesar 81,28 terletak 

pada interval 80 – 100 (daerah kondusif) dan mendekati kriteria yang ditentukan, 

sebagaimana interpretasi data pada garis kontinum berikut: 

 

        
        

 
 

Gambar 4.3 
Interpretasi Kategori Iklim Madrasah Berdasarkan Garis Kontinum  

Jumlah skor kriterium iklim madrasah yang ditetapkan adalah 100 karena 

jumlah pernyataan sebanyak 20 item dan skor tertinggi pada setiap item pernyataan 

adalah 5, sehingga jumlah skor kriterium yang diharapkan adalah 20 x 5 = 100. 

Jumlah skor rata-rata yang diperoleh melalui 64 responden adalah 81,28 sehingga 

81,28/100 = 0,8128. Dengan demikian, angka 0,8128 tersebut mengindikasikan 

bahwa realitas nilai iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat sebesar 

81,28% dari kriteria yang ditetapkan. 
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Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa iklim madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat sudah kondusif karena persentase yang dihasilkan sebesar 

81,28% telah mendekati kriteria yang diharapkan (100%), meskipun masih terdapat 

18,82% yang perlu dioptimalkan. Kondusifnya iklim madrasah tersebut tidak 

terlepas dari aspek yang diukur, yaitu iklim fisik, iklim sosial, dan iklim akademik. 

Iklim fisik dapat kondusif ditandai dengan terciptanya kebersihan, kenyamanan, 

keamanan, keindahan, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Iklim sosial 

dapat tercipta dengan kondusif melalui penerapan saling menghormati, kerja sama, 

tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan adanya perasaan adil dalam pemberian 

tugas. Adapun iklim akademik akan menjadi kondusif jika madrasah memiliki ruang 

belajar yang baik, jumlah guru dan standar kualifikasinya, penggunaan media dan 

metode pembelajaran yang sesuai, dan sumber belajar yang memadai. 

b. Realitas Budaya Madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat  

Data hasil penelitian terkait variabel budaya madrasah di MTs se-Kecamatan 

Sinjai Barat yang diperoleh dari 64 responden melalui 20 item pernyataan dalam 

angket dengan indikator penerapan nilai-nilai penting yang melandasi perilaku guru 

dalam melaksanakan tugas di lingkungan madrasah diolah dengan teknik scoring 

berdasarkan skala Likert (lihat lampiran 10). Rekapitulasi data budaya madrasah 

tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

94 82 82 88 87 85 85 81 80 70 86 85 86 86 93 83 

86 83 82 81 89 74 91 84 82 80 87 82 79 95 92 94 

86 82 93 75 68 83 93 84 71 78 85 89 81 80 75 92 

82 83 83 82 74 78 81 74 80 80 76 85 85 90 87 76 

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, data budaya madrasah dapat disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi, grafik, dan perhitungan rata-rata sebagai berikut: 
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1) Penyajian Data dalam Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi dari data budaya madrasah dapat dibuat dengan 

terlebih dahulu menentukan range, menentukan jumlah kelas, dan menentukan 

interval kelasnya.  

a) Range dengan rumus:  

R= H – L + 1 maka R = 95 – 68 + 1 = 28 

b) Jumlah kelas dengan rumus:  

K= 1 + 3.3 log N  maka K = 1 + 3.3 log 64 = 6,96 = 7 (dibulatkan) 

c) Interval dengan rumus:  

  
 

 
  maka   

  

 
  = 4 

e) Persentase dengan rumus: 

  
 

 
  100% (frekuensi x 100% dibagi jumlah data) 

Berdasarkan perhitungan di atas, tabel distribusi frekuensinya dapat dibuat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Budaya Madrasah 

No. Kelas Interval Frekuensi (F) Persentase 

1 68 – 71 3 4,7% 

2 72 – 75 5 7,8% 

3 76 – 79 5 7,8% 

4 80 – 83 22 34,4% 

5 84 – 87 16 25% 

6 88 – 91 5 7,8% 

7 92 – 95 8 12,5% 

Jumlah 64 100% 
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2) Penyajian Data dalam Bentuk Grafik 

Penyajian data dalam bentuk grafik didasarkan pada tabel distribusi 

frekuensi. Grafik yang dimaksud adalah diagram batang dan diagram lingkaran, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 
Diagram Batang Budaya Madrasah Berdasarkan Interval Nilai 

Diagram batang tersebut menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap 

interval nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya, jumlah persentase pada tiap-tiap 

interval nilai budaya madrasah dapat digambarkan pada diagram lingkaran berikut: 

 

Gambar 4.5 
Diagram Lingkaran Persentase Budaya Madrasah Berdasarkan Interval Nilai 
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3) Perhitungan Rata-rata (Mean Score) 

Perhitungan rata-rata atau mean score dari data budaya madrasah dapat 

dilakukan dengan merujuk pada tabel penolong berikut: 

Tabel 4.5 

Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Budaya Madrasah 

Interval Frekuensi (F) Nilai Tengah (Xm) FXm Persentase 

68 – 71 3 69,5 208,5 4,7% 

72 – 75 5 73,5 367,5 7,8% 

76 – 79 5 77,5 387,5 7,8% 

80 – 83 22 81,5 17,3 34,4% 

84 – 87 16 85,5 13,8 25% 

88 – 91 5 89,5 447,5 7,8% 

92 – 95 8 93,5 748 12,5% 

Jumlah 64 - 5.320 100% 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, mean score atau nilai rata-ratanya 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean data berkelompok, yaitu sebagai 

berikut: 

X<  
∑      

 
  

Maka:  

X<  
     

  
 = 83,13 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa mean score atau nilai rata-rata 

tanggapan yang diperoleh dari 64 responden terkait budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat sebesar 83,13. Nilai tersebut jika diinterpretasikan  ke 

dalam tabel kategori yang telah ditentukan, angka 83,13 berada pada kategori tinggi 
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karena terletak pada interval 69 – 84 dengan jumlah frekuensi sebanyak 36 orang 

dan persentase sebesar 56,25% yang menandakan bahwa budaya madrasah di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk kondusif, sebagaimana interpretasi data pada 

tabel  berikut: 

Tabel 4.6 

Interpretasi Kategori Budaya Madrasah 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20 – 36 Sangat rendah 0 0% 

37 – 52 Rendah 0 0% 

53 – 68 Sedang 1 1,56% 

69 – 84 Tinggi 36 56,25% 

85 – 100 Sangat tinggi 27 42,19% 

Jumlah - 64 100% 

Interpretasi data dengan menggunakan garis kontinum juga menunjukkan 

bahwa budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk dalam 

kategori kondusif karena jumlah skor rata-rata yang diperoleh sebesar 83,13 terletak 

pada interval 80 – 100 (daerah kondusif) dan mendekati kriteria yang telah 

ditentukan, sebagaimana interpretasi data pada garis kontinum berikut: 

 

        
        

 

 
Gambar 4.6 

Interpretasi Kategori Budaya Madrasah Berdasarkan Garis Kontinum  

Jumlah skor kriterium budaya madrasah yang ditetapkan adalah 100 karena 

jumlah pernyataan sebanyak 20 item dan skor tertinggi pada setiap item pernyataan 

adalah 5 sehingga jumlah skor kriterium yang diharapkan adalah 20 x 5 = 100. 
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Jumlah skor rata-rata yang diperoleh melalui 64 responden adalah 83,13 sehingga 

83,13/100 = 0,8313. Dengan demikian, angka 0,8313 tersebut mengindikasikan 

bahwa realitas nilai budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat sebesar 

83,13% dari kriteria yang ditetapkan. 

Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat sudah kondusif karena persentase yang dihasilkan sebesar 

83,13% telah mendekati kriteria yang diharapkan (100%), meskipun masih terdapat 

16,97% yang perlu dioptimalkan. Kondusifnya budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat tidak terlepas kesepakatan dan kerja sama warga madrasah 

dalam menerapkan nilai-nilai inti yang dapat menjadi patokan perilaku mereka. 

Nilai-nilai inti tersebut, seperti disiplin, jujur, interaksi yang baik, berwawasan luas, 

kerja sama, saling pengertian, semangat persatuan, saling memotivasi, inisiatif, 

kebersamaan, tanggung jawab, rasa memiliki, komitmen, inovatif, adaptif, kerja 

keras, dan kepedulian.  

c. Realitas Motivasi Kerja Guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

Data hasil penelitian motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

yang diperoleh dari 64 responden melalui 20 item pernyataan dalam angket yang 

didasarkan pada empat (4) aspek, yaitu dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk 

berinteraksi, dorongan untuk berkuasa, dan dorongan akan harapan diolah dengan 

teknik scoring berdasarkan skala Likert (lihat lampiran 11). Rekapitulasi data 

motivasi kerja guru tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

93 84 81 72 79 82 83 82 76 72 73 81 90 81 86 75 

84 82 81 74 80 75 89 71 71 77 82 77 84 81 85 81 

83 83 93 79 69 74 82 71 77 73 77 79 68 66 75 74 

79 82 83 83 72 77 80 78 81 76 72 81 75 86 86 68 
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Berdasarkan rekapitulasi tersebut, data motivasi kerja guru dapat disajikan 

dalam tabel distribusi frekuensi, grafik dan perhitungan mean score atau rata-

ratanya, yaitu sebagai berikut: 

1) Penyajian Data dalam Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi dari data motivasi kerja guru dapat dibuat dengan 

terlebih dahulu menentukan range, menentukan jumlah kelas, dan menentukan 

interval kelasnya.  

a) Range dengan rumus:  

R = H – L + 1 maka R =  93 – 66 + 1 = 28 

b) Jumlah kelas dengan rumus:  

K = 1 + 3.3 log N maka K = 1 + 3.3 log 64 = 6,96 = 7 (dibulatkan) 

c) Interval dengan rumus:  

  
 

 
  maka   

  

 
  =  4  

d) Persentase dengan rumus: 

  
 

 
  100% (frekuensi x 100% dibagi jumlah data) 

Berdasarkan perhitungan di atas, tabel distribusi frekuensinya dapat dibuat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Motivasi Kerja Guru 

No. Kelas Interval Frekuensi (F) Persentase 

1 66 – 69 4 6,2% 

2 70 – 73 9 14,1% 

3 74 – 77 14 21,9% 

4 78 -81 15 23,4% 

5 82 – 85 15 23,4% 

6 86 – 89 4 6,3% 

7 90 – 93 3 4,7% 

Jumlah 64 100% 
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2) Penyajian Data dalam Bentuk Grafik 

Penyajian data dalam bentuk grafik didasarkan pada tabel distribusi 

frekuensi. Grafik yang dimaksud adalah diagram batang dan diagram lingkaran, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 
Diagram Batang Motivasi Kerja Guru Berdasarkan Interval Nilai 

Diagram batang tersebut menunjukkan jumlah frekuensi pada tiap-tiap 

interval nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya, jumlah persentase pada tiap-tiap 

interval nilai motivasi kerja guru dapat digambarkan pada diagram lingkaran 

berikut: 

 

Gambar 4.8 
Diagram Lingkaran Persentase Motivasi Kerja Guru Berdasarkan Interval Nilai 
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3) Perhitungan Rata-rata (Mean Score) 

Perhitungan rata-rata atau mean score dari data motivasi kerja guru dapat 

dilakukan dengan merujuk pada tabel penolong berikut: 

Tabel 4.8 

Tabel Penolong Perhitungan Nilai Mean Motivasi Kerja Guru 

Interval Frekuensi (F) Nilai Tengah (Xm) FXm Persentase 

66 – 69 4 67,5 270 6,2% 

70 – 73 9 71,5 643,5 14,1% 

74 – 77 14 75,5 1.057 21,9% 

78 -81 15 79,5 1.192,5 23,4% 

82 – 85 15 83,5 1.252,5 23,4% 

86 – 89 4 87,5 350 6,3% 

90 – 93 3 91,5 274,5 4,7% 

Jumlah 64 - 5.040 100% 

Berdasarkan tabel penolong tersebut, mean score atau nilai rata-ratanya 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean data berkelompok, yaitu sebagai 

berikut: 

X<  
∑      

 
   

Maka:  

X<  
     

  
 = 78,75 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mean score atau nilai rata-rata tanggapan 

dari 64 responden terkait motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

sebesar 78,75. Nilai tersebut jika diinterpretasikan ke dalam tabel kategori yang 

telah ditentukan, angka 78,75 berada pada kategori tinggi karena terletak pada 
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interval 69 – 84 dengan jumlah frekuensi sebanyak 53 orang dan persentase sebesar 

82,81% yang menandakan bahwa motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai 

Barat termasuk tinggi, sebagaimana interpretasi data pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Interpretasi Kategori Motivasi Kerja Guru 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

20 – 36 Sangat rendah 0 0% 

37 – 52 Rendah 0 0% 

53 – 68 Sedang 3 4,69% 

69 – 84 Tinggi 53 82,81% 

85 – 100 Sangat tinggi 8 12,50% 

Jumlah - 64 100% 

Interpretasi data dengan menggunakan garis kontinum juga menunjukkan 

bahwa motivasi kerja guru termasuk dalam kategori tinggi karena jumlah skor rata-

rata yang diperoleh sebesar 78,75 terletak pada interval 60 – 80 (daerah tinggi) dan 

mendekati kriteria yang telah ditentukan, sebagaimana interpretasi data pada garis 

kontinum berikut: 

 

        
        

 

 

Gambar 4.9 

Interpretasi Kategori Motivasi Kerja Guru Berdasarkan Garis Kontinum  

Jumlah skor kriterium motivasi kerja guru yang ditetapkan adalah 100 karena 

jumlah pernyataan sebanyak 20 item dan skor tertinggi pada setiap item pernyataan 

adalah 5 sehingga jumlah skor kriterium adalah 20 x 5 = 100. Jumlah skor rata-rata 

yang diperoleh melalui 64 responden adalah 78,75 sehingga 78,75/100 = 0,7875. 
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Dengan demikian, angka 0,7875 tersebut mengindikasikan bahwa realitas nilai 

motivasi kerja guru di MTs se-kecamatan Sinjai Barat sebesar 78,75% dari kriteria 

yang ditetapkan. 

Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa motivasi kerja guru di MTs 

se-Kecamatan Sinjai Barat sudah termasuk dalam kategori tinggi karena persentase 

yang dihasilkan sebesar 78,75% telah mendekati kriteria yang diharapkan (100%), 

meskipun masih terdapat 21,15% yang perlu dioptimalkan. Motivasi kerja guru di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat tidak terlepas empat (aspek) untuk mengukur 

motivasi kerja, seperti dorongan berprestasi, dorongan berinteraksi, dorongan 

berkuasa dan dorongan akan harapan. Aspek motivasi tersebut jika dimiliki oleh 

semua guru akan menjadi dasar dalam membangkitkan motivasi kerjanya. 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi 

dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas data, linearitas hubungan, dan uji 

homogenitas. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah keempat, kelima, keenam, 

dan ketujuh tentang korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru, 

korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru, korelasi antara iklim 

madrasah dengan motivasi kerja guru, dan korelasi antara iklim madrasah dan 

budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat. 

a. Uji Normalitas Data 

1) Uji Normalitas Data Iklim Madrasah 

Pengujian normalitas data iklim madrasah dilakukan melalui SPSS versi 21 

dengan output sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Output Pengujian Normalitas Data Iklim Madrasah 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Iklim Madrasah .119 64 .026 .966 64 .079 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil pengujian normalitas data iklim madrasah tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,119 dengan nilai Sig. 0,026 dan  

nilai Statistic Shapiro-Wilk diperoleh 0,966 dengan nilai Sig. sebesar 0,545. Nilai 

Sig. Shapiro-Wilk 0,026 ˂ 0,05 dan nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,079 ˃ 0,05. Dengan 

demikian, data iklim madrasah dinyatakan berdistribusi normal berdasarkan hasil uji 

normalitas Shapiro-Wilk. 

2) Uji Normalitas Data Budaya Madrasah 

Pengujian normalitas data budaya madrasah dilakukan melalui SPSS versi 21 

dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Output Pengujian Normalitas Data Budaya Madrasah 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Budaya 

Madrasah 

.096 64 .200
*
 .978 64 .299 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil pengujian normalitas data budaya madrasah tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,096 dengan nilai Sig. 0,200 

dan  nilai Statistic Shapiro-Wilk diperoleh 0,978 dengan nilai Sig. sebesar 0,299. 

Nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,200 ˃ 0,05 dan nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,299 ˃ 0,05. 

Dengan demikian, data budaya madrasah dinyatakan berdistribusi normal 

berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk. 
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3) Uji Normalitas Data Motivasi Kerja Guru 

Pengujian normalitas data iklim madrasah dilakukan melalui SPSS versi 21 

dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Output Pengujian Normalitas Data Motivasi Kerja Guru 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Motivasi Kerja 

Guru 

.112 64 .046 .981 64 .427 

a. Lilliefors Significance Correction 

Hasil pengujian normalitas data motivasi kerja guru tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Statistic Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,112 dengan nilai Sig. 0,046 

dan  nilai Statistic Shapiro-Wilk diperoleh 0,981 dengan nilai Sig. sebesar 0,427. 

Nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,046 ˂ 0,05 dan nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,427 ˃ 0,05. 

Dengan demikian, data motivasi kerja guru dinyatakan berdistribusi normal 

berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk. 

b. Uji Linearitas Hubungan 

Pengujian linearitas dilakukan untuk melihat kelinearan hubungan 

antarvariabel. Hasil pengujian linearitas antarvariabel tersebut mencerminkan bahwa 

kedua variabel yang diuji memiliki hubungan yang linear. Pengujian linearitas 

hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut: 

1) Uji Linearitas Hubungan antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru 

Pengujian linearitas hubungan antara iklim madrasah (X1) dengan motivasi 

kerja guru (Y) dilakukan dengan menggunakan Test for Linearity melalui bantuan 

SPSS versi 21 dengan output sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Output Pengujian Linearitas Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Motivasi 

Kerja Guru 

* Iklim 

Madrasah 

Between 

Groups 

(Combined) 1174.271 21 55.918 2.320 .010 

Linearity 439.282 1 439.282 18.228 .000 

Deviation from 

Linearity 

734.988 20 36.749 1.525 .123 

Within Groups 1012.167 42 24.099 - - 

Total 2186.437 63  - - 

Hasil Test for Linearity hubungan iklim madrasah (X1) dengan motivasi kerja 

guru (Y) tersebut menunjukkan bahwa hasil Deviation from Linearity diperoleh nilai 

F sebesar 1,525 dengan nilai Sig. 0,123. Hasil analisis Deviation from Linearity 

menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,123 ˃ 0,05 sehingga iklim madrasah memiliki 

hubungan linear dengan motivasi kerja guru. 

2) Uji Linearitas Hubungan antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja 

Guru 

Pengujian linearitas hubungan antara budaya madrasah (X2) dengan motivasi 

kerja guru (Y) dilakukan dengan menggunakan Test for Linearity melalui bantuan 

SPSS versi 21 dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Output Pengujian Linearitas Hubungan antara Budaya Madrasah dengan 

Motivasi Kerja Guru 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Motivasi Kerja 
Guru * Budaya 
Madrasah 

Between 
Groups 

(Combined) 1280.663 23 55.681 2.459 .006 

Linearity 683.246 1 683.246 30.173 .000 

Deviation 
from Linearity 

597.417 22 27.155 1.199 .301 

Within Groups 905.775 40 22.644   

Total 2186.438 63    
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Hasil Test for Linearity hubungan budaya madrasah (X2) dengan motivasi 

kerja guru (Y) tersebut menunjukkan bahwa hasil Deviation from Linearity 

diperoleh nilai F sebesar 1,199 dengan nilai Sig. 0,301. Hasil analisis Deviation from 

Linearity menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,301 ˃ 0,05 sehingga budaya madrasah 

memiliki hubungan linear dengan motivasi kerja guru. 

3) Uji linearitas Hubungan antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah 

Pengujian linearitas hubungan antara iklim madrasah (X1) dengan budaya 

madrasah (X2) dilakukan dengan menggunakan Test for Linearity melalui bantuan 

SPSS versi 21 dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Output Pengujian Linearitas Hubungan antara Iklim Madrasah dengan 

Budaya Madrasah 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Budaya 

Madrasah * 

Iklim 

Madrasah 

Between 

Groups 

(Combined) 1406.193 21 66.962 3.090 .001 

Linearity 927.098 1 927.098 42.781 .000 

Deviation from 

Linearity 

479.095 20 23.955 1.105 .380 

Within Groups 910.167 42 21.671   

Total 2316.359 63    

Hasil Test for Linearity hubungan iklim madrasah (X1) dengan budaya 

madrasah (X2) tersebut menunjukkan bahwa hasil Deviation from Linearity 

diperoleh nilai F sebesar 1,105 dengan nilai Sig. 0,380. Hasil analisis Deviation from 

Linearity menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,380 ˃ 0,05. Dengan demikian, variabel 

iklim madrasah dapat dinyatakan memiliki hubungan linear dengan budaya 

madrasah. 
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c. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas sebaran data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS versi 21 melalui uji Levene dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Output Pengujian Homogenitas Sebaran Data 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Data 

Based on Mean .122 2 189 .885 

Based on Median .075 2 189 .928 

Based on Median and 

with adjusted df 

.075 2 183.617 .928 

Based on trimmed mean .115 2 189 .892 

Hasil Test of Homogeneity of Variance sebaran data tersebut menunjukkan 

bahwa hasil perhitungan: Based on Mean diperoleh nilai Levene statistic sebesar 

0,122 dengan nilai Sig. 0,885; Based on Median diperoleh nilai Levene statistic 

sebesar 0,075 dengan nilai Sig. 0,928; Based on Median and with adjusted df 

diperoleh nilai Levene statistic sebesar 0,075 dengan nilai Sig. 0,928; dan Based on 

trimmed mean diperoleh nilai Levene statistic sebesar 0,115 dengan nilai Sig. 0,892. 

Hasil analisis Levene statistic berdasarkan seluruh kriteria dengan nilai Sig. 

seluruhnya lebih besar dari 0,05 sehingga sebaran data yang diperoleh berasal dari 

populasi yang homogen. 

d. Uji Korelasi 

1) Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Hubungan dan tingkat hubungan antara variabel X1 (iklim madrasah) dengan 

variabel Y (motivasi kerja guru) di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Perhitungan untuk 
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memperoleh angka indeks korelasi antara iklim madrasah (X1) dengan motivasi kerja 

guru (Y) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan tabel kerja bantu 

(lihat lampiran 12). Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai sebagai 

berikut: 

∑   = 5.226 ∑     = 413.093  ∑ 2
  =  400.032 

∑  = 5.046 ∑  
2 

=  429.272 

Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis korelasi antara 

iklim madrasah (X1) dengan motivasi kerja guru (Y) melalui rumus korelasi product 

moment berikut: 
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Hasil perhitungan melalui SPSS versi 21 juga dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.17  

Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru 

Correlations 

 Iklim Madrasah Motivasi Kerja 

Guru 

Iklim Madrasah 

Pearson Correlation 1 .448
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

Motivasi Kerja 

Guru 

Pearson Correlation .448
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi antara iklim 

madrasah dengan motivasi kerja guru sebesar 0,448. Nilai koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara iklim madrasah dengan motivasi kerja 

guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

2) Korelasi antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Hubungan dan tingkat hubungan antara variabel X2 (budaya madrasah) 

dengan Y (motivasi kerja guru) di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Perhitungan untuk 

memperoleh angka indeks korelasi antara budaya madrasah (X2) dengan motivasi 

kerja guru (Y) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan tabel kerja 

bantu (lihat lampiran 13). Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai 

sebagai berikut: 

∑   = 5.325 ∑     = 421.101  ∑ 2
  =  400.032 

∑  = 5.046 ∑  
2 

=  445.373 
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Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis korelasi antara 

budaya madrasah (X2) dengan motivasi kerja guru (Y) melalui rumus korelasi 

product moment berikut: 
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Hasil perhitungan melalui SPSS versi 21 juga dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Perhitungan Korelasi antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja guru 

Correlations 
 Budaya 

Madrasah 
Motivasi Kerja 

Guru 

Budaya 
Madrasah 

Pearson Correlation 1 .559
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

Motivasi Kerja 
Guru 

Pearson Correlation .559
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi antara budaya 

madrasah dengan motivasi kerja guru sebesar 0,559. Nilai koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara budaya madrasah dengan motivasi 

kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

3) Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Hubungan dan tingkat hubungan antara variabel X1 (iklim madrasah) dengan 

X2 (budaya madrasah) di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis korelasi product moment. Perhitungan untuk memperoleh 

angka indeks korelasi antara iklim madrasah (X1) dengan budaya madrasah (X2) 

dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan tabel kerja bantu (lihat 

lampiran 14). Berdasarkan tabel kerja bantu tersebut diperoleh nilai sebagai berikut: 

∑   = 5.226 ∑      = 436.353  ∑  
2
  =  445.373 

∑   = 5.325 ∑  
2 

=  429.272 

Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis korelasi antara 

iklim madrasah (X1) dengan budaya madrasah (X2) melalui rumus korelasi product 

moment berikut: 
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Hasil perhitungan melalui SPSS versi 21 juga dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah 

Correlations 

 Iklim Madrasah Budaya 

Madrasah 

Iklim Madrasah 

Pearson Correlation 1 .633
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

Budaya Madrasah 

Pearson Correlation .633
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi antara iklim 

madrasah dengan budaya madrasah sebesar 0,633. Nilai koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara iklim madrasah dengan budaya 

madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

4) Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah secara Bersama-sama dengan 

Motivasi Kerja Guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat  

Hubungan dan tingkat hubungan antara variabel X1 (iklim madrasah) dan X2 

(budaya madrasah) secara bersama-sama dengan Y (motivasi kerja guru) di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat dapat diketahui dengan menggunakan analisis korelasi 
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ganda (multiple correlation). Perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi 

antara iklim madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) secara bersama-sama dengan 

motivasi kerja guru (Y) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi ganda 

berikut: 
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sebagai berikut:  
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Hasil perhitungan melalui SPSS versi 21 juga dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah dengan 
Motivasi Kerja Guru 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .572
a
 .327 .305 4.90998 

a. Predictors: (Constant), Budaya Madrasah, Iklim Madrasah 
b. Dependent Variable: Motivasi Kerja Guru 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi antara iklim 

madrasah dan budaya madrasah dengan motivasi kerja guru sebesar 0,572. Nilai 

koefisien korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara iklim dan 

budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap 

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, baik secara sederhana 

melalui korelasi product moment maupun secara bersama-sama melalui korelasi 

ganda, koefisien korelasi antarvariabel masing-masing dapat digambarkan ke dalam 

paradigma berikut: 

 
rx1y = 0,448 

 

    rx1x2y = 0,572 
 

rx1x2 = 0,633  

rx2y = 0,559 

Gambar 4.10 
Koefisien Korelasi Antarvariabel 
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B. Pembahasan 

1. Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat berdasarkan hasil analisis korelasi product moment 

diperoleh nilai rx1y sebesar 0,448. Angka indeks korelasi product moment tersebut 

menunjukkan korelasi positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan 

peningkatan nilai pada variabel iklim madrasah (X1) diikuti dengan peningkatan 

nilai pada variabel motivasi kerja guru (Y) sehingga memiliki hubungan linear yang 

searah, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.11 

Diagram Pencar Hubungan antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru  

Tingkat korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru jika 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, angka 0,448 berada 

pada interval 0,40 – 0,599, sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.21 
Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru 

Nilai       Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,448 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru berada pada tingkat hubungan 

yang sedang. Hal tersebut menandakan bahwa iklim madrasah sebagai suasana yang 

dapat diamati dan dirasakan oleh guru di lingkungan madrasah akan membantu 

meningkatkan motivasi kerjanya. Dengan demikian, kondusifnya iklim yang dimiliki 

oleh suatu madrasah dapat menjadi salah satu aspek yang dapat memberikan 

kontribusi pada keinginan dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sebagai wujud dari kuatnya motivasi kerja yang mereka miliki. Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini memberikan penjelasan sekaligus menguatkan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa iklim madrasah selain sebagai suasana yang dapat 

diamati dan dirasakan oleh warga madrasah, iklim madrasah juga menjadi variabel 

yang ada hubungannya dengan motivasi kerja guru. 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa hasil temuan sebelumnya, 

sebagaimana Fujiaturrahman,
1
 Lai Eng Fei dan Han

2
 yang telah membuktikan 

                                                             

1
Lihat Sukron Fujiaturrahman, “Hubungan Iklim Sekolah dengan Motivasi Kerja Guru”, 

Jurnal Elementary, vol. 1 no. 1 (Januari 2018), h. 34. http://journal.ummat.ac.id/index.php/ 

elementary/article/download/143/115 (Diakses 20 Mei 2019). 

2
Lihat Evonne Lai Eng Fei dan Crispina Gregory K. Han, “Hubungan Iklim Sekolah dengan 

Motivasi Guru”, Jurnal Pemikir Pendidikan, vol. 8 (2017), h. 60. http://www.jpp.edu.my/index.php/ 

journal/full/8_2.pdf  (Diakses 22 Mei 2019). 
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adanya hubungan positif dan signifikan antara iklim sekolah dengan motivasi kerja 

guru sehingga mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja guru ada 

hubungannya dengan iklim sekolah. Temuan ini telah membuktikan bahwa iklim 

organisasi (madrasah) merupakan penggerak bagi warga madrasah (termasuk guru) 

dalam melaksanakan tugasnya. Ungkapan ini sesuai dengan pernyataan Wirawan 

yang mengungkapkan bahwa iklim organisasi (madrasah) ini merupakan koleksi dan 

pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-

persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kinerja anggota organisasi (warga madrasah).
3
  

Iklim madrasah sebagaimana dikemukakan oleh Suharsaputra merupakan 

hasil dari media interaksi dalam organisasi madrasah. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

iklim madrasah akan memberi pengaruh pada perilaku guru dalam melaksanakan 

tugasnya di madrasah.
4
 Pernyataan Suharsaputra tersebut diperkuat oleh hasil 

penelitian ini yang membuktikan bahwa motivasi kerja yang baik, ada hubungannya 

dengan iklim madrasah yang kondusif. Temuan ini juga dapat menguatkan hasil 

temuan Ladyong,
5
 Werang dan Irianto,

6
 yang berhasil membuktikan adanya 

pengaruh positif dan signifikan iklim organisasi sekolah terhadap motivasi kerja 

                                                             

3
lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi (Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 

124. 

4
Lihat Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 

2013), h. 83. 

5
Lihat  Brenda L. Ladyong, “Organizational Climate and Teachers’ Work Motivation: A 

Case Study of Selected Schools in Prachinburi, Thailand”, Journal Scholarly Journal of Education, 

vol. 3 no. 5 (Agustus 2014), h.  56. http://www.scholarly-journals.com/sje/archive/2014/August/pdf/ 

Ladyong.pdf  (Diakses 19 Mei 2019). 

6
Lihat Basilius Redan Werang dan Okto Irianto, “Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Motivasi 

dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar di Diskrit Mandiptana, Papua”, Musamus Journal of 

Primary Education, vol. 1 no. 1 (Oktober 2018), h. 20. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ 

primary/ article/view/867 (Diakses 19 Mei 2019). 
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guru. Pengaruh iklim madrasah terhadap motivasi kerja guru yang telah dibuktikan 

tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara motivasi kerja yang dimiliki 

oleh guru dengan iklim sekolah/madrasah, baik iklim fisik, iklim sosial, maupun 

iklim akademik. 

Iklim madrasah sebagaimana dikemukakan Sagala merupakan serangkaian 

sifat lingkungan kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh warga 

madrasah dapat menjadi kekuatan utama dalam memengaruhi perilaku mereka.
7
 

Ungkapan tersebut menunjukkan seperangkat karakteristik internal yang 

dideskripsikan oleh individu-individu sebagai iklim organisasi (madrasah). Oleh 

karena itu, pernyataan Sagala tersebut terbukti melalui hasil temuan dalam penelitian 

ini karena telah berhasil membuktikan bahwa kondusif atau tidaknya iklim yang 

tercipta di lingkungan madrasah, ada hubungannya dengan tinggi rendahnya motivasi 

kerja guru.  

Temuan ini berbeda halnya dengan hasil temuan Yantu yang meneliti di 

lembaga keuangan. Yantu menyimpulkan bahwa iklim organisasi tidak banyak 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai karena para 

pegawai telah memiliki dasar motivasi intrinsik dalam diri mereka.
8
 Dengan 

demikian, hasil temuan dalam penelitian ini menolak temuan Yantu karena meskipun 

guru memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, mereka tetap membutuhkan motivasi 

ekstrinsik yang berasal dari luar dirinya karena motivasi yang ada dalam diri guru 

tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa didukung oleh motivasi yang berasal dari 

                                                             

7
Lihat Syaiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan: Pemberdayaan 

Organisasi Pendidikan ke Arah Lebih Profesional dan Dinamis di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Satuan Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 131. 

8
Lihat Irwan Yantu, “Organizational Climate for Work Motivation Stimulation in Regional 

Financial Agency”, Journal of Applied Management (JAM), vol. 16 no. 2 (Juni 2018), h. 334. 

https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/1211/1000  (Diakses 19 Mei 2019). 
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luar, termasuk iklim madrasah. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan 

terdapat korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru dapat diterima 

atau terbukti kebenarannya di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat. 

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya 

menciptakan iklim yang kondusif pada semua organisasi, termasuk organisasi 

pendidikan (sekolah/madrasah). Terciptanya iklim madrasah yang kondusif tidak 

terlepas dari kerja sama yang dilakukan oleh semua warga madrasah. Dengan 

demikian, iklim madrasah tidak akan tercipta dengan kondusif jika warga madrasah 

tidak menjalin hubungan yang harmonis satu sama lainnya.  Iklim madrasah yang 

tercipta, baik iklim fisik, iklim sosial, maupun iklim akademik, akan memberikan 

suasana yang mendukung sehingga motivasi guru semakin kuat dengan adanya motif 

dari luar yang merangsangnya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin kondusif iklim yang dimiliki oleh suatu madrasah, 

semakin tinggi pula motivasi kerja yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, tinggi 

rendahnya motivasi kerja guru, ada hubungannya dengan kondusif atau tidaknya 

iklim madrasah. 

2. Korelasi antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat berdasarkan hasil analisis korelasi product moment 

diperoleh nilai rx2y sebesar 0,559. Angka indeks korelasi product moment tersebut 

menunjukkan korelasi positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan 

peningkatan nilai pada variabel budaya madrasah (X2) diikuti dengan peningkatan 

nilai pada variabel motivasi kerja guru (Y) sehingga memiliki hubungan linear yang 

searah, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut: 
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Gambar 4.12 

Diagram Pencar Hubungan antara Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru 

Tingkat korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru jika 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, angka 0,559 berada 

pada interval 0,40 – 0,599, sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 Interpretasi Koefisien Korelasi antara Budaya Madrasah dengan Motivasi 
Kerja Guru 

Nilai       Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,559 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru berada pada tingkat hubungan 

yang sedang. Hal ini menandakan bahwa munculnya motivasi sebagai penggerak 

bagi guru dalam melaksanakan tugasnya, ada hubungannya dengan budaya yang 

tercipta di lingkungan madrasah. Dengan demikian, budaya madrasah yang kondusif 

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan motivasi kerja guru. Oleh karena 
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itu, hasil penelitian ini memberikan penjelasan sekaligus menguatkan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa budaya madrasah selain sebagai karakteristik atau ciri 

khas, budaya madrasah juga sebagai nilai yang menjadi dasar atau patokan warga 

madrasah dalam berperilaku sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja guru. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Riwan yang telah membuktikan 

bahwa budaya organisasi sekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan 

motivasi kerja guru.
9
 Lebih lanjut, penelitian Astuti dan Danial juga menunjukkan 

bahwa salah satu upaya kepala madrasah dalam menjalankan perannya sebagai 

motivator adalah dengan membangun dan mengembangkan budaya madrasah yang 

kondusif.
10

 Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa salah satu strategi 

kepala madrasah dalam melaksanakan perannya sebagai motivator dilakukan melalui 

pengembangan budaya madrasah yang kondusif. Hasil penelitian ini juga 

memperkuat temuan Hakiki yang telah berhasil membuktikan adanya pengaruh 

budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan.
11

 Lebih lanjut, Maithel, dkk. 

juga telah membuktikan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu variabel 

yang dapat meningkatkan motivasi kerja.
12

 Dengan demikian, temuan Hakiki 

                                                             

9
Lihat Elva Riwan, “Hubungan Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja Guru Sekolah 

Dasar Negeri Gugus I, II dan III Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau”, Jurnal 

Administrasi Pendidikan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 184. https://docobook.com/hubungan-budaya-

organisasi-dengan-motivasi-kerja-guru-sekola.html (Diakses 19 Mei 2019). 

10
Lihat Astuti dan Danial, “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya 

Madrasah yang Kondusif”, Journal of Islamic Education Management, vol. 5 no. 1 (Juni, 2019), h. 40. 
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/3495/2333 (Diakses 01 Juli 2019). 

11
Lihat Ahmad Hakiki, “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon”, Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan 

Indonesia, Jurnal Ilmiah Revenue, vol. 2 no. 2 (Juni 2016), h. 166.  http://aakpi-stekpi.ac.id/wp-

content/uploads/2017/05/09.-Jurnal-Pak-Kiki.pdf (Diakses 19 Mei 2019). 

12
Lihat Nidhi Maithel, dkk., “Impact of Organization Culture on Employee Motivation and 

Job Performance”, International Journal of Research in Commerce & Management, vol. 3 no. 5 (Mei 

2012), h. 71. https://mafiadoc.com/impact-of-organization-culture-on-employee_5c39615a097c470 

d1f8b4608.html (Diakses 19 Mei 2019). 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/3495/2333
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maupun Maithel, dkk. sesuai dengan temuan penelitian ini karena sama-sama telah 

berhasil membuktikan adanya hubungan antara iklim organisasi (madrasah) dengan 

motivasi kerja pegawai (guru).  

Hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan pernyataan Uha yang berpendapat 

bahwa budaya madrasah dapat memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya 

manusia sehingga meningkatkan kinerjanya dan pada gilirannya meningkatkan 

kinerja madrasah.
13

 Dengan demikian, budaya madrasah yang kondusif tidak hanya 

berdampak pada motivasi dan kinerja sumber daya manusianya, tetapi juga akan 

berdampak pada kinerja lembaganya. Lebih lanjut, Sutrisno menyatakan bahwa 

budaya organisasi (madrasah) merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, 

tetapi dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi (madrasah) untuk 

melakukan aktivitas kerja.
14

 Oleh karena itu, aktivitas kerja yang dilakukan 

seseorang akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan motivasi kerja yang 

tinggi karena tanpa motivasi yang melandasinya, pekerjaan akan terasa sulit untuk 

dilaksanakan. Sesulit apapun pekerjaan jika dibarengi dengan keinginan yang kuat, 

pekerjaan tersebut akan mudah terselesaikan. 

Budaya madrasah akan meningkatkan motivasi warga madrasah yang 

memberi mereka perasaan memiliki, loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai, sehingga 

mendorong mereka berpikir positif tentang mereka dan madrasahnya. Ungkapan 

tersebut sesuai dengan pernyataan Robbins bahwa semakin banyak anggota 

organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka 

                                                             

13
Lihat Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja: Proses 

Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi (Cet. II; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2015), h. 15-16. 

14
Lihat Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2013), h. 2. 
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terhadap nilai-nilai tersebut, semakin kuat suatu budaya. Budaya yang kuat dapat 

memberi pengaruh besar terhadap sikap anggota organisasi.
15

 Hal tersebut juga 

sesuai dengan hasil penelitian Irfan dan Marzuki yang mengimplikasikan bahwa the 

study has implications for authorities to capitalize on organizational culture to boost 

work motivation that will ultimately improve work commitment among 

academics.16 Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat 

korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan 

Sinjai Barat dapat diterima atau terbukti kebenarannya. 

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang perlunya menciptakan 

dan mengembangkan budaya madrasah yang kondusif karena merupakan salah satu 

aspek dia antara berbagai aspek yang turut membentuk perilaku guru dalam 

melaksanakan tugasnya, bahkan menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya motivasi kerja guru. Budaya madrasah yang kondusif mencerminkan 

penerapan nilai-nilai inti yang disepakati bersama oleh warga madrasah. Nilai-nilai 

inti tersebut merupakan patokan warga madrasah dalam bertindak atau 

melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat terarah dan jelas 

dalam mencapai tujuannya. Kuatnya komitmen warga madrasah dalam menerapkan 

budaya madrasah akan menjauhkan formalisasi dan menjadikan madrasah sebagai 

lembaga yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan organisasi 

lainnya. Dengan adanya nilai-nilai yang menjadi patokan tersebut akan membantu 

                                                             
15

Lihat Stephen P. Robbins, Esential of Organizational Behavior, terj. Halida dan Dewi 

Sartika, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 282. 

16
Lihat Saira Irfan dan Najib Ahmad Marzuki, “The Moderating Effects of Organizational 

Culture on the Relationship between Work Motivation and Work Commitment of University 

Academic Staff”, International Journal of Learning and Development, vol. 8 no. 1 (2018), h. 147. 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijld/article/download/12484/10057  (Diakses 19 Mei 

2019).  
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warga madrasah, termasuk guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga 

memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan 

kinerja yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kondusif budaya yang 

dimiliki oleh suatu madrasah, semakin tinggi pula motivasi kerja yang dimiliki oleh 

guru. Oleh karena itu, tinggi rendahnya motivasi kerja guru, ada hubungannya 

dengan kondusif atau tidaknya budaya madrasah. 

3. Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat  

Korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat berdasarkan hasil analisis korelasi product moment 

diperoleh nilai rx1x2 sebesar 0,633. Angka indeks korelasi product moment tersebut 

menunjukkan korelasi positif karena mengikuti garis lurus yang ditandai dengan 

peningkatan nilai pada variabel iklim madrasah (X1) diikuti dengan peningkatan 

nilai pada variabel budaya madrasah (X2) sehingga memiliki hubungan linear yang 

searah, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.13 
Diagram Pencar Hubungan antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah 
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Tingkat korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah jika 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, angka 0,633 berada 

pada interval 0,60 – 0,799, sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 
Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Budaya Madrasah 

Nilai       Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,633 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Tabel interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

antara iklim madrasah dengan budaya madrasah berada pada tingkat hubungan yang 

kuat. Hal ini menandakan bahwa kondusifnya iklim madrasah yang tercipta, ada 

hubungannya dengan budaya madrasah yang diterapkan. Dengan demikian, budaya 

madrasah yang kondusif dapat memberikan kontribusi terhadap iklim yang dapat 

diamati dan dirasakan oleh warga madrasah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

memberikan penjelasan sekaligus menguatkan teori dan hasil penelitian sebelumnya 

bahwa budaya madrasah selain sebagai karakteristik atau ciri khas, budaya madrasah 

juga sebagai landasan atau patokan perilaku warga madrasah sehingga akan 

menciptakan iklim madrasah yang kondusif. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil temuan El-Majali,
17

 Iljins dkk.
18

 yang 

berhasil membuktikan bahwa budaya organisasi menjadi salah satu faktor yang 

                                                             
17

Lihat Basel Abdel Wahab El-Majali, “Organizational Culture and Its Relationship with the 

Organizational Climate in the Youth Higher Council from the Perspective of Council Staff”, Journal 

of Education and Practice, vol. 7 no. 8 (2016), h. 48. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095364.pdf  

(Diakses 22 Mei 2019). 
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memengaruhi kondusif atau tidaknya iklim organisasi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa budaya organisasi (madrasah), ada hubungannya dengan iklim organisasi 

(madrasah). Hasil temuan ini juga sesuai dengan ungkapan Wirawan bahwa iklim 

dan budaya madrasah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan 

karena budaya mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki dan dipatuhi oleh warga 

madrasah dalam berpikir dan bertindak, sedangkan iklim berakar pada budaya 

organisasi (madrasah) yang merupakan suasana kerja yang dirasakan dan dialami 

oleh anggota organisasi (warga madrasah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
19

 Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Robbins bahwa budaya yang kuat 

akan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku anggota organisasi karena 

tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim internal atas 

pengendalian perilaku yang tinggi.
20

 Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang 

menyatakan terdapat korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di 

MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dapat diterima atau terbukti kebenarannya. 

Madrasah yang efektif ditandai oleh berbagai komponen, di antaranya 

terwujudnya budaya dan iklim madrasah yang kondusif. Oleh karena itu, madrasah 

perlu membangun dan mengembangkan budaya dan iklim yang kondusif serta 

berusaha mengurangi bahkan menghilangkan budaya dan iklim yang negatif. Hasil 

penelitian ini memberikan pemahaman bahwa iklim dan budaya madrasah memiliki 

hubungan yang kuat karena penerapan budaya yang baik akan menciptakan iklim 

                                                                                                                                                                              

18
Lihat Juris Iljins, dkk., “Impact of Organizational Culture on Organizational Climate 

during the Process of Change”, Procedia - Social and Behavioral Sciences   213  (Desember 2015), h.  

949. https://fardapaper.ir/mohavaha/uploads/2018/03/Fardapaper-Impact-of-Organizational-Culture-

on-Organizational-Climate-During-the-Process-of-Change.pdf (Diakses 22 Mei 2019). 

19
Lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, h. 124. 

20
Lihat Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, terj. Benyamin Molan, Perilaku 

Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 721. 
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madrasah yang kondusif, begitu pula jika iklim madrasah tercipta dengan kondusif 

menandakan adanya penerapan budaya madrasah yang baik. Dengan demikian, 

kondusif atau tidaknya iklim yang tercipta di lingkungan madrasah, ada 

hubungannya dengan baik atau buruknya penerapan budaya madrasah. 

4. Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah secara Bersama-sama        

dengan Motivasi Kerja Guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat 

Korelasi antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara bersama-sama 

dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat diuji berdasarkan 

nilai koefisien korelasi X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1 dengan X2 yang dianalisis 

dengan menggunakan multiple correlation sehingga diperoleh nilai rx1x2y sebesar 

0,572. Angka indeks korelasi ganda tersebut jika konsultasikan dengan tabel 

interpretasi koefisien korelasi, angka 0,572 berada pada interval 0,40 – 0,599, 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Interpretasi Koefisien Korelasi antara Iklim dan Budaya Madrasah dengan Motivasi     

Kerja Guru 

Nilai        Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

0,572 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0, 799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Interpretasi koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 

iklim madrasah dan budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja 

guru berada pada tingkat hubungan yang sedang. Hal ini menandakan bahwa iklim 

dan budaya madrasah merupakan dua komponen yang memiliki hubungan dengan 
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motivasi kerja guru. Dengan demikian, iklim dan budaya madrasah yang kondusif 

dapat memberikan kontribusi pada peningkatan motivasi kerja guru. Oleh karena itu, 

hasil penelitian ini memberikan penjelasan sekaligus menguatkan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa iklim dan budaya madrasah selain sebagai 

karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu madrasah, iklim dan budaya 

madrasah juga sebagai komponen yang dapat membantu meningkatkan motivasi 

kerja guru. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Rivai, dkk. dalam penelitiannya 

bahwa iklim dan budaya organisasi merupakan faktor yang berpengaruh besar 

terhadap motivasi kerja.
21

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil temuan 

Rohyani yang juga telah membuktikan adanya pengaruh budaya kerja dan iklim 

organisasi terhadap motivasi kerja, baik secara parsial maupun secara simultan.
22

 

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim organisasi (madrasah) dan 

budaya organisasi (madrasah) memiliki hubungan dengan motivasi kerja seseorang 

(guru). Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menguatkan temuan Cheeran dkk.
23

 

yang menyimpulkan bahwa only conducive organizational climate and good 

organizational culture can truly motivate the employees and create a sense of 

                                                             

21
Lihat Rivai, dkk., “Organizational Culture and Organizational Climate as a Determinant of 

Motivation and Teacher Performance”, Advances in Social Sciences Research Journal, vol. 6 no. 2 

(2019), h. 561-562. https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/6267/3726 

(Diakses 19 Mei 2019). 

22
Lihat Indah Rohyani, “Pengaruh Budaya Kerja, Disiplin, Iklim Organisasi dengan Motivasi 

sebagai Variabel Intervening terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kebumen”, Jurnal Fokus Bisnis, vol. 14 no. 2 (Desember 2015), h. 86. 

http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/172/14 (Diakses 20 Mei 2019). 

23
Lihat Mariya T. Cheeran, dkk., “Employee Motivation and Organizational Culture-  A 

Study with Special Reference to Software Industry”, International Journal of Innovate Research & 

Development, vol. 4 no. 10 (September 2015), h. 81. http://internationaljournalcorner.com/index.php/ 

ijird_ojs/article/download/135739/94860 (Diakses 19 Mei 2019) 
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belonging and commitment to the organization. Hasil temuan tersebut menyatakan 

bahwa hanya iklim organisasi yang kondusif dan budaya organisasi yang baiklah 

yang benar-benar dapat memotivasi manusia dalam bekerja.  

Madrasah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai wadah 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan, tetapi madrasah sebenarnya lebih dari itu. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Robbins bahwa organisasi (madrasah) juga mempunyai 

kepribadian persis seperti individu, bisa bersifat kaku atau fleksibel, tidak ramah 

atau justru mendukung, inovatif atau konservatif.
24

 Oleh karena itu, warga madrasah 

(termasuk guru) akan lebih termotivasi apabila iklim dan budaya madrasah tercipta 

dengan kondusif sehingga menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing.  

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa iklim dan budaya madrasah yang 

tercipta secara kondusif di lingkungan madrasah akan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan ungkapan Wirawan yang menyatakan bahwa iklim organisasi 

(madrasah) merupakan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi, 

begitu pula budaya organisasi (madrasah) dikemukakan sebagai kekuatan sosial yang 

tidak tampak, tetapi dapat menggerakkan orang-orang dalam sebuah organisasi 

(madrasah).
25

 Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan terdapat korelasi 

antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi 

kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat dapat diterima atau terbukti 

kebenarannya. 

                                                             

24
Lihat Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, h. 720. 

25
Lihat Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, h. 124. 
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Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa 

teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang melahirkan hipotesis terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian ini terbukti kebenarannya di Madrasah 

Tsanawiyah se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Hal ini mengindikasikan 

bahwa iklim dan budaya madrasah adalah dua komponen dari berbagai komponen di 

lingkungan madrasah yang dapat memengaruhi motivasi warga madrasah dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga berkemampuan untuk menghasilkan kinerja yang 

optimal. Dengan demikian, tinggi rendahnya motivasi kerja yang dimiliki oleh guru 

ada hubungannya dengan kondusif atau tidaknya iklim dan budaya yang dimiliki 

oleh suatu madrasah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan penelitian dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Realitas iklim madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk 

kondusif karena nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 81,28 berada 

pada kategori tinggi dengan persentase 81,28% dari kriteria yang ditetapkan. 

2. Realitas budaya madrasah di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk 

kondusif karena nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 83,13 berada 

pada kategori tinggi dengan persentase 83,13% dari kriteria yang ditetapkan. 

3. Realitas motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat termasuk 

tinggi karena nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 78,75 berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 78,75% dari kriteria yang ditetapkan. 

4. Korelasi antara iklim madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat menunjukkan korelasi positif dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,448 yang berada pada tingkat hubungan sedang. 

5. Korelasi antara budaya madrasah dengan motivasi kerja guru di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat menunjukkan korelasi positif dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,559 yang berada pada tingkat hubungan sedang. 

6. Korelasi antara iklim madrasah dengan budaya madrasah di MTs se-

Kecamatan Sinjai Barat menunjukkan korelasi positif dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,633 yang berada pada tingkat hubungan kuat. 
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7. Korelasi antara iklim madrasah dan budaya madrasah secara bersama-sama 

dengan motivasi kerja guru di MTs se-Kecamatan Sinjai Barat menunjukkan 

korelasi positif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,572 yang berada 

pada tingkat hubungan sedang. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini berisi saran-saran atau rekomendasi yang penulis 

pandang perlu untuk para pengelola madrasah, khususnya kepala madrasah dan guru, 

sebagai kontribusi dari penelitian ini. Penelitian ini dapat berimplikasi dalam 

memberikan pemahaman kepada para pengelola madrasah, baik kepala madrasah 

maupun guru terkait pentingnya iklim dan budaya dalam suatu madrasah sehingga: 

1. Kepala madrasah yang efektif harus menciptakan dan mengembangkan iklim 

dan budaya madrasah secara kondusif agar warga madrasah dapat merasa 

nyaman dan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. 

2. Guru-guru juga harus turut serta dalam membantu meningkatkan efektivitas 

madrasah sebagai tempat mereka melaksanakan tugasnya melalui penciptaan 

dan pengembangan iklim dan budaya madrasah secara kondusif. 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

No Variabel Penelitian Indikator Penelitian 
Jumlah 

Pernyataan 

1 Iklim Madrasah (Tagiuri, 1968; 

Loukas, 2007). 

1. Iklim fisik  

2. Iklim sosial 

3. Iklim akademik 

1-7 

8-14 

15-20 

2 
Budaya Madrasah (Sugeng Listyo 

Prabowo, 2008). 

Penerapan nilai-nilai 

penting yang melandasi 

perilaku 

21-40 

3 Motivasi Kerja Guru (McClelland, 

1961; Vroom, 1964; Maslow, 1943; 

Frederick Taylor, 1947; Elton Mayo, 

1953). 

1. Dorongan berprestasi 

2. Dorongan berinteraksi 

3. Dorongan berkuasa 

4. Dorongan harapan 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

 

JENIS ITEM PERNYATAAN 

No Variabel Indikator 
Jenis Pernyataan 

Positif (+) Negatif (-) 

1 Iklim Madrasah 

a. Iklim fisik  

b. Iklim sosial 

c. Iklim akademik 

1, 2, 4, 6 

8, 10, 12, 13 

15, 17, 19 

3, 5, 7 

9, 11, 14 

16, 18, 20 

2 Budaya Madrasah 

 Penerapan nilai-nilai 

penting yang melandasi 

perilaku 

21, 23, 25, 

28, 29, 31, 

34, 35, 37, 

38, 40 

22, 24, 26, 

27, 30, 32, 

33, 36, 39 

3 Motivasi Kerja Guru 

a. Dorongan berprestasi 

b. Dorongan berinteraksi 

c. Dorongan berkuasa 

d. Dorongan harapan 

42, 43, 45 

47, 50 

52, 55 

56, 58, 60 

41, 44 

46, 48, 49 

51, 53, 54 

57, 59 

Lampiran 1 
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ANGKET PENELITIAN 

Hubungan antara Iklim dan Budaya Madrasah dengan Motivasi Kerja Guru di 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Baca dan pahami dengan baik pernyataan-pernyataan yang ada sebelum 

menanggapi (berdasarkan alternatif pilihan a, b, c, d dan e). 

2. Beri tanda (X) pada salah satu alternatif pilihan yang tersedia yang dianggap 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

3. Tanggapilah pernyataan-pernyatan dengan jujur dan tanggapan anda 

dirahasiakan. 

4. Tulislah identitas anda sebelum menanggapi pernyataan-pernyataan. 

B. Identitas Responden 

1. Nama Lengkap :  

2. Jenis Kelamin :  

3. Jabatan :  
 

C. Angket Iklim Madrasah 
 

1. Kebersihan di lingkungan madrasah selalu tercipta, baik di dalam maupun di luar 
kelas. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Warga madrasah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan demi 
menjaga kebersihan madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Struktur bangunan di madrasah membuat warga madrasah tidak aman dalam 
bekerja. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4. Warga madrasah menggunakan sumber daya pendidikan yang dimiliki secara 
efisien. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

5. Suasana fisik di madrasah membuat warga madrasah tidak nyaman dalam 
bekerja. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

6. Halaman madrasah selalu tampak indah dengan tanaman hias dan kebersihannya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

7. Bangunan madrasah (di dalam maupun di luar kelas) tidak tertata dengan baik.  
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

Lampiran  2 
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8. Warga madrasah senantiasa mendengarkan dan saling menghargai pendapat satu 

sama lain. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

9. Masih banyak warga madrasah yang melanggar tata tertib (kedisiplinan) di 

madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

10. Warga madrasah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

11. Warga madrasah memecahkan permasalahan secara sendiri-sendiri. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

12. Warga madrasah saling berbagi informasi satu sama lain terkait peningkatan 
kemampuannya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

13. Solidaritas warga madrasah selalu dikedepankan untuk menjaga semangat 
kebersamaan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

14. Keadilan dalam pemberian tugas dan tanggung jawab di madrasah belum 
dilakukan secara merata. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

15. Suasana di madrasah (di dalam maupun di luar kelas) yang kondusif sehingga 
mendukung kegiatan pembelajaran. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

16. Masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

17. Penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

18. Pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik karena sumber belajar yang 
dimiliki madrasah masih sangat minim. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

19. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

20. Pembelajaran sering terhambat karena kekurangan tenaga pendidik (guru) 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
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D. Angket Budaya Madrasah 

21. Warga madrasah senantiasa membudayakan salam dan bertegur-sapa dengan 
teman saat bertemu/berpapasan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

22. Masih banyak warga madrasah sering datang terlambat. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

23. Kejujuran merupakan nilai yang selalu dikedepankan di madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

24. Warga madrasah enggan menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

25. Budaya membaca diterapkan di madrasah untuk memperluas wawasan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

26. Permasalahan di madrasah diselesaikan secara sendiri-sendiri tanpa musyawarah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

27. Warga madrasah tidak memiliki semangat persatuan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

28. Warga madrasah saling pengertian satu sama lain. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

29. Warga madrasah saling memberi motivasi dan bimbingan dengan sesama. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

30. Dalam melaksanakan kegiatan di madrasah, kepentingan pribadi lebih 
diutamakan daripada kepentingan bersama. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

31. Warga madrasah senantiasa menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan 
warga madrasah maupun di lingkungan masyarakat. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

32. Masih banyak warga madrasah yang memiliki tanggung jawab rendah terhadap 
tugas-tugas yang diberikan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

33. Warga madrasah selalu menunggu instruksi dari kepala madrasah karena takut 
mengambil tindakan sendiri. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

34. Warga madrasah mempunyai rasa memiliki dan komitmen yang tinggi terhadap 
madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju
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35. Warga madrasah mengembangkan  sikap toleransi terhadap perbedaan individu 
dalam lingkungan madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

36. Masih banyak warga madrasah yang kurang memiliki kepedulian terhadap orang 
lain. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

37. Warga madrasah bekerja sama dalam menciptakan dan menjaga kebersihan di 
lingkungan madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

38. Warga madrasah membudayakan shalat berjamaah di masjid/mushallah 
madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

39. Metode pembelajaran yang digunakan tidak menggunakan pendekatan agamis. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

40. Melakukan bimbingan rohis secara rutin di madrasah. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 
E. Angket Motivasi Kerja Guru 
 
41. Saya tidak berani mengambil resiko karena takut akan kegagalan. 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

42. Saya selalu belajar dari pengalaman dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 
tangga keberhasilan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

43. Sebagai guru, saya selalu melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh untuk 
menghindari kegagalan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

44. Apabila ada kendala dalam melaksanakan tugas, saya hanya bisa pasrah karena 
takut mengambil tindakan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

45. Saya berusaha berinisiatif untuk mencapai prestasi yang tinggi. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

46. Saya lebih suka mengambil tindakan sendiri tanpa meminta bantuan jika 
menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
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47. Saya tidak segan-segan meminta saran kepada guru-guru yang lain terkait 
pelaksanaan tugas.  
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

48. Berkumpul bersama guru-guru lain membuat saya tidak nyaman. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

49. Saya merasa terganggu jika mengerjakan tugas secara bersama-sama. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

50. Saya suka berdiskusi dengan sesama guru pada waktu istirahat. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

51. Saya sudah merasa puas dengan kemampuan yang saya miliki sehingga tidak 
perlu lagi meningkatkannya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

52. Dalam meningkatkan kemampuan kerja, saya selalu mengikuti berbagai 
bimbingan dan pelatihan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju

53. Saya lebih sering meminta pendapat daripada memberi pendapat. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

54. Saya merasa tidak nyaman jika orang lain mengkritik tindakan yang saya 
lakukan.  
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

55. Saya merasa senang jika orang lain menghormati saya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

56. Saya lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas jika diberikan insentif yang 
sesuai dengan kinerja saya. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

57. Saya tidak peduli dengan kualitas kerja yang saya hasilkan asalkan pekerjaan 
dapat terselesaikan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

58. Saya mengharapkan kesesuaian antara kinerja saya dengan penghasilan yang 
diberikan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

59. Saya sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari apa yang saya kerjakan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

60. Saya melaksanakan tugas dengan harapan dapat membantu mencukupi 
kebutuhan hidup. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
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INSTRUMEN FORMAT CATATAN DOKUMEN DAN GAMBAR YANG 

DIBUTUHKAN 

No Nama Madrasah 

Komponen Dibutuhkan Keterangan 

Data Guru 
Gambar di 

Lokasi 

 

1 Madrasah Tsanawiyah Darus 

Shafaa Manipi  

Identitas 

responden 

Foto 

dokumentasi 

 

2 Madrasah Tsanawiyah Mursyidut 

Thullab Lembanna  

Identitas 

responden 

Foto 

dokumentasi 

 

3 Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad 

Wataqaddum Arango 

Identitas 

responden 

Foto 

dokumentasi 

 

4 Madrasah Tsanawiyah Fathul 

Islam Tengnga Lembang 

Identitas 

responden 

Foto 

dokumentasi 

 

5 Madrasah Tsanawiyah Darul 

Ulum Daulu 

Identitas 

responden 

Foto 

dokumentasi 
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Data Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Iklim Madrasah 
R

es
p
o
n
d
 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

1 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 84 

2 4 5 1 4 1 4 2 5 2 3 3 5 5 1 4 1 4 1 5 2 62 

3 4 5 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 71 

4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 2 5 2 75 

5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 70 

6 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 78 

7 5 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 84 

8 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 1 4 1 3 1 4 2 61 

9 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 5 2 5 2 70 

10 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 5 2 5 2 80 

Jumlah 735 

 
Data Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Budaya Madrasah 

R
es

p
o
n
d
 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 97 

2 4 1 4 2 5 2 1 4 4 1 4 2 1 5 5 2 5 4 2 4 62 

3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 63 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 98 

5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 70 

6 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 80 

7 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 88 

8 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 90 

9 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 87 

10 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 85 

Jumlah 820 

Data Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Budaya Madrasah 

R
es

p
o
n
d
 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
7
 

5
8
 

5
9
 

6
0
 

1 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 3 3 85 

2 1 5 5 1 4 2 5 2 2 5 1 5 1 1 5 4 2 4 1 4 60 

3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 69 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 3 3 87 

5 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 67 

6 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 75 

7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 96 

8 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 4 2 1 5 4 4 5 4 2 4 76 

9 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 68 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 99 

Jumlah 782 
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HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN IKLIM MADRASAH MELALUI SPSS 
Correlations 

 
Item 

1 
Item 

2 
Item 

3 
Item  

4 
Item 

5 
Item 

6 
Item 

7 
Item 

8 
Item 

9 
Item
10 

Item 
11 

Item 
12 

Item 
13 

Item 
14 

Item 
15 

Item 
16 

Item 
17 

Item 
18 

Item 
19 

Item 
20 

Iklim 

1 

Correlation 1 .327 .184 .509 .024 .218 -.175 .307 .453 .690
*
 .467 .356 .375 .491 .764

*
 .813

**
 -.122 .842

**
 .089 .921

**
 .716

*
 

Sig. (2-tailed)  .356 .611 .133 .947 .545 .629 .388 .189 .027 .174 .312 .286 .150 .010 .004 .738 .002 .807 .000 .020 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 
Correlation .327 1 -.241 .167 .167 .250 .468 .192 .208 .395 .535 .408 .234 .250 .250 .196 .557 .429 .612 .302 .514 

Sig. (2-tailed) .356  .503 .645 .645 .486 .173 .595 .565 .258 .111 .242 .515 .486 .486 .587 .094 .217 .060 .397 .128 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 
Correlation .184 -.241 1 -.040 .762

*
 .542 .290 -.509 .450 .190 .032 -.344 -.244 .391 -.060 .189 -.022 .327 -.393 .290 .333 

Sig. (2-tailed) .611 .503  .912 .010 .106 .417 .133 .192 .598 .930 .330 .496 .264 .869 .601 .951 .357 .261 .416 .347 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 
Correlation .509 .167 -.040 1 -.111 -.167 -.089 .299 .138 .527 .535 .408 .364 .250 .667

*
 .523 -.062 .429 .272 .302 .450 

Sig. (2-tailed) .133 .645 .912  .760 .645 .807 .402 .703 .117 .111 .242 .301 .486 .035 .121 .865 .217 .447 .397 .192 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 
Correlation .024 .167 .762

*
 -.111 1 .389 .802

**
 -.413 .323 .351 .238 -.499 -.503 .528 -.167 .196 .351 .429 -.181 .134 .422 

Sig. (2-tailed) .947 .645 .010 .760  .267 .005 .236 .363 .319 .509 .142 .138 .117 .645 .587 .320 .217 .616 .712 .225 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

6 
Correlation .218 .250 .542 -.167 .389 1 .200 -.192 .415 .000 -.200 .102 .156 .375 -.250 .049 .371 .286 -.102 .452 .354 

Sig. (2-tailed) .545 .486 .106 .645 .267  .579 .595 .233 1.000 .579 .779 .667 .286 .486 .893 .291 .424 .779 .189 .316 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

7 
Correlation -.175 .468 .290 -.089 .802

**
 .200 1 -.103 .222 .423 .429 -.218 -.334 .535 -.134 .157 .695

*
 .344 .218 -.161 .447 

Sig. (2-tailed) .629 .173 .417 .807 .005 .579  .778 .538 .224 .217 .545 .346 .111 .713 .664 .026 .331 .545 .656 .195 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

8 
Correlation .307 .192 -.509 .299 -.413 -.192 -.103 1 .053 .405 .274 .470 .620 .288 .448 .477 -.071 .311 .052 .154 .321 

Sig. (2-tailed) .388 .595 .133 .402 .236 .595 .778  .884 .246 .444 .170 .056 .420 .194 .163 .845 .382 .886 .670 .366 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

9 
Correlation .453 .208 .450 .138 .323 .415 .222 .053 1 .525 .444 .339 .454 .727

*
 .415 .489 .077 .534 .339 .376 .742

*
 

Sig. (2-tailed) .189 .565 .192 .703 .363 .233 .538 .884  .119 .199 .338 .188 .017 .233 .152 .832 .112 .338 .285 .014 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 
Correlation .690

*
 .395 .190 .527 .351 .000 .423 .405 .525 1 .845

**
 .323 .247 .791

**
 .791

**
 .930

**
 .294 .904

**
 .323 .477 .915

*
 

Sig. (2-tailed) .027 .258 .598 .117 .319 1.000 .224 .246 .119  .002 .363 .492 .006 .006 .000 .410 .000 .363 .164 .000 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11 
Correlation .467 .535 .032 .535 .238 -.200 .429 .274 .444 .845

**
 1 .491 .334 .468 .802

**
 .629 .298 .611 .600 .161 .756

*
 

Sig. (2-tailed) .174 .111 .930 .111 .509 .579 .217 .444 .199 .002  .150 .346 .173 .005 .051 .403 .061 .067 .656 .011 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

12 
Correlation .356 .408 -.344 .408 -.499 .102 -.218 .470 .339 .323 .491 1 .893

**
 .102 .612 .280 .227 .175 .667

*
 .123 .420 

Sig. (2-tailed) .312 .242 .330 .242 .142 .779 .545 .170 .338 .363 .150  .001 .779 .060 .433 .527 .629 .035 .735 .227 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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13 
Correlation .375 .234 -.244 .364 -.503 .156 -.334 .620 .454 .247 .334 .893

**
 1 .156 .547 .276 -.087 .156 .383 .188 .392 

Sig. (2-tailed) .286 .515 .496 .301 .138 .667 .346 .056 .188 .492 .346 .001  .667 .102 .441 .811 .667 .275 .602 .263 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

14 
Correlation .491 .250 .391 .250 .528 .375 .535 .288 .727

*
 .791

**
 .468 .102 .156 1 .375 .784

**
 .371 .821

**
 .153 .452 .868

*
 

Sig. (2-tailed) .150 .486 .264 .486 .117 .286 .111 .420 .017 .006 .173 .779 .667  .286 .007 .291 .004 .673 .189 .001 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

15 
Correlation .764

*
 .250 -.060 .667

*
 -.167 -.250 -.134 .448 .415 .791

**
 .802

**
 .612 .547 .375 1 .784

**
 -.093 .643

*
 .408 .452 .675

*
 

Sig. (2-tailed) .010 .486 .869 .035 .645 .486 .713 .194 .233 .006 .005 .060 .102 .286  .007 .799 .045 .242 .189 .032 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

16 
Correlation .813

**
 .196 .189 .523 .196 .049 .157 .477 .489 .930

**
 .629 .280 .276 .784

**
 .784

**
 1 .109 .925

**
 .120 .650

*
 .845

*
 

Sig. (2-tailed) .004 .587 .601 .121 .587 .893 .664 .163 .152 .000 .051 .433 .441 .007 .007  .764 .000 .741 .042 .002 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

17 
Correlation -.122 .557 -.022 -.062 .351 .371 .695

*
 -.071 .077 .294 .298 .227 -.087 .371 -.093 .109 1 .239 .531 -.112 .370 

Sig. (2-tailed) .738 .094 .951 .865 .320 .291 .026 .845 .832 .410 .403 .527 .811 .291 .799 .764  .506 .115 .758 .292 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

18 
Correlation .842

**
 .429 .327 .429 .429 .286 .344 .311 .534 .904

**
 .611 .175 .156 .821

**
 .643

*
 .925

**
 .239 1 .117 .775

**
 .910

*
 

Sig. (2-tailed) .002 .217 .357 .217 .217 .424 .331 .382 .112 .000 .061 .629 .667 .004 .045 .000 .506  .748 .008 .000 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

19 
Correlation .089 .612 -.393 .272 -.181 -.102 .218 .052 .339 .323 .600 .667

*
 .383 .153 .408 .120 .531 .117 1 -.123 .368 

Sig. (2-tailed) .807 .060 .261 .447 .616 .779 .545 .886 .338 .363 .067 .035 .275 .673 .242 .741 .115 .748  .735 .296 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

20 
Correlation .921

**
 .302 .290 .302 .134 .452 -.161 .154 .376 .477 .161 .123 .188 .452 .452 .650

*
 -.112 .775

**
 -.123 1 .582 

Sig. (2-tailed) .000 .397 .416 .397 .712 .189 .656 .670 .285 .164 .656 .735 .602 .189 .189 .042 .758 .008 .735  .078 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ik
lim

 Correlation .716
*
 .514 .333 .450 .422 .354 .447 .321 .742

*
 .915

**
 .756

*
 .420 .392 .868

**
 .675

*
 .845

**
 .370 .910

**
 .368 .582 1 

Sig. (2-tailed) .020 .128 .347 .192 .225 .316 .195 .366 .014 .000 .011 .227 .263 .001 .032 .002 .292 .000 .296 .078  
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Keterangan: Item instrumen valid apabila nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 (rxy ≥ 0,30).
*
 

  

                                                             

*
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 133. 
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HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN BUDAYA MADRASAH MELALUI SPSS  
Correlations 

 Item 
21 

Item 
22 

Item 
23 

Item 
24 

Item 
25 

Item 
26 

Item 
27 

Item 
28 

Item 
29 

Item 
30 

Item 
31 

Item 
32 

Item 
33 

Item 
34 

Item 
35 

Item 
36 

Item 
37 

Item 
38 

Item 
39 

Item 
40 

Budaya 

21 

Correlation 1 .524 .050 .772
**
 .625 .408 .389 .667

*
 .748

*
 .646

*
 .748

*
 .488 .447 .497 .667

*
 .629 .218 .885

**
 .607 .408 .753

*
 

Sig. (2-tailed)  .120 .890 .009 .053 .242 .267 .035 .013 .044 .013 .153 .196 .144 .035 .051 .545 .001 .063 .242 .012 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

22 
Correlation .524 1 .409 .772

**
 -.045 .700

*
 .667

*
 .714

*
 .554 .746

*
 .554 .767

**
 .878

**
 .106 .143 .772

**
 .218 .402 .903

**
 .554 .859

**
 

Sig. (2-tailed) .120  .240 .009 .903 .024 .035 .020 .097 .013 .097 .010 .001 .770 .694 .009 .545 .250 .000 .097 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

23 
Correlation .050 .409 1 .233 .188 .739

*
 .578 .302 .123 .152 .123 .736

*
 .214 .000 .000 .491 .724

*
 -.047 .375 .739

*
 .499 

Sig. (2-tailed) .890 .240  .518 .602 .015 .080 .397 .735 .674 .735 .015 .553 1.000 1.000 .149 .018 .897 .285 .015 .142 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

24 
Correlation .772

**
 .772

**
 .233 1 .348 .578 .586 .857

**
 .490 .823

**
 .665

*
 .669

*
 .716

*
 .511 .171 .926

**
 .262 .750

*
 .756

*
 .665

*
 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .009 .518  .324 .080 .075 .002 .150 .003 .036 .034 .020 .131 .636 .000 .465 .012 .011 .036 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

25 
Correlation .625 -.045 .188 .348 1 .255 .156 .156 .255 .118 .255 .229 -.111 .349 .469 .348 .648

*
 .756

*
 .105 .255 .353 

Sig. (2-tailed) .053 .903 .602 .324  .477 .667 .667 .477 .745 .477 .525 .761 .323 .172 .324 .043 .011 .773 .477 .317 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

26 
Correlation .408 .700

*
 .739

*
 .578 .255 1 .868

**
 .408 .583 .722

*
 .375 .797

**
 .531 -.152 .204 .665

*
 .535 .414 .802

**
 .583 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .242 .024 .015 .080 .477  .001 .242 .077 .018 .286 .006 .114 .675 .572 .036 .111 .234 .005 .077 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

27 
Correlation .389 .667

*
 .578 .586 .156 .868

**
 1 .500 .442 .688

*
 .612 .813

**
 .604 .000 .000 .729

*
 .327 .416 .830

**
 .612 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .267 .035 .080 .075 .667 .001  .141 .201 .028 .060 .004 .064 1.000 1.000 .017 .356 .231 .003 .060 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

28 
Correlation .667

*
 .714

*
 .302 .857

**
 .156 .408 .500 1 .408 .590 .816

**
 .683

*
 .709

*
 .745

*
 .200 .857

**
 .218 .469 .670

*
 .816

**
 .823

**
 

Sig. (2-tailed) .035 .020 .397 .002 .667 .242 .141  .242 .073 .004 .029 .022 .013 .580 .002 .545 .172 .034 .004 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

29 
Correlation .748

*
 .554 .123 .490 .255 .583 .442 .408 1 .722

*
 .583 .398 .450 .000 .816

**
 .315 .089 .574 .704

*
 .167 .642

*
 

Sig. (2-tailed) .013 .097 .735 .150 .477 .077 .201 .242  .018 .077 .254 .191 1.000 .004 .375 .807 .083 .023 .645 .045 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

30 
Correlation .646

*
 .746

*
 .152 .823

**
 .118 .722

*
 .688

*
 .590 .722

*
 1 .550 .534 .657

*
 .063 .253 .679

*
 .018 .644

*
 .831

**
 .378 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .044 .013 .674 .003 .745 .018 .028 .073 .018  .099 .112 .039 .863 .481 .031 .960 .044 .003 .281 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

31 
Correlation .748

*
 .554 .123 .665

*
 .255 .375 .612 .816

**
 .583 .550 1 .598 .611 .609 .408 .665

*
 .089 .574 .704

*
 .583 .758

*
 

Sig. (2-tailed) .013 .097 .735 .036 .477 .286 .060 .004 .077 .099  .068 .060 .062 .242 .036 .807 .083 .023 .077 .011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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32 
Correlation .488 .767

**
 .736

*
 .669

*
 .229 .797

**
 .813

**
 .683

*
 .398 .534 .598 1 .731

*
 .218 .098 .837

**
 .532 .381 .795

**
 .797

**
 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .153 .010 .015 .034 .525 .006 .004 .029 .254 .112 .068  .016 .545 .789 .003 .113 .277 .006 .006 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

33 
Correlation .447 .878

**
 .214 .716

*
 -.111 .531 .604 .709

*
 .450 .657

*
 .611 .731

*
 1 .176 .079 .716

*
 .155 .382 .883

**
 .450 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .196 .001 .553 .020 .761 .114 .064 .022 .191 .039 .060 .016  .626 .829 .020 .669 .277 .001 .191 .007 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 
Correlation .497 .106 .000 .511 .349 -.152 .000 .745

*
 .000 .063 .609 .218 .176 1 .149 .511 .163 .349 .071 .609 .349 

Sig. (2-tailed) .144 .770 1.000 .131 .323 .675 1.000 .013 1.000 .863 .062 .545 .626  .681 .131 .653 .323 .845 .062 .323 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

35 
Correlation .667

*
 .143 .000 .171 .469 .204 .000 .200 .816

**
 .253 .408 .098 .079 .149 1 .000 .218 .469 .287 .000 .307 

Sig. (2-tailed) .035 .694 1.000 .636 .172 .572 1.000 .580 .004 .481 .242 .789 .829 .681  1.000 .545 .172 .421 1.000 .389 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

36 
Correlation .629 .772

**
 .491 .926

**
 .348 .665

*
 .729

*
 .857

**
 .315 .679

*
 .665

*
 .837

**
 .716

*
 .511 .000 1 .449 .616 .756

*
 .840

**
 .920

**
 

Sig. (2-tailed) .051 .009 .149 .000 .324 .036 .017 .002 .375 .031 .036 .003 .020 .131 1.000  .193 .058 .011 .002 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

37 
Correlation .218 .218 .724

*
 .262 .648

*
 .535 .327 .218 .089 .018 .089 .532 .155 .163 .218 .449 1 .307 .272 .535 .440 

Sig. (2-tailed) .545 .545 .018 .465 .043 .111 .356 .545 .807 .960 .807 .113 .669 .653 .545 .193  .389 .448 .111 .203 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

38 
Correlation .885

**
 .402 -.047 .750

*
 .756

*
 .414 .416 .469 .574 .644

*
 .574 .381 .382 .349 .469 .616 .307 1 .553 .255 .680

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .250 .897 .012 .011 .234 .231 .172 .083 .044 .083 .277 .277 .323 .172 .058 .389  .097 .477 .030 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

39 
Correlation .607 .903

**
 .375 .756

*
 .105 .802

**
 .830

**
 .670

*
 .704

*
 .831

**
 .704

*
 .795

**
 .883

**
 .071 .287 .756

*
 .272 .553 1 .508 .920

**
 

Sig. (2-tailed) .063 .000 .285 .011 .773 .005 .003 .034 .023 .003 .023 .006 .001 .845 .421 .011 .448 .097  .134 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

40 
Correlation .408 .554 .739

*
 .665

*
 .255 .583 .612 .816

**
 .167 .378 .583 .797

**
 .450 .609 .000 .840

**
 .535 .255 .508 1 .741

*
 

Sig. (2-tailed) .242 .097 .015 .036 .477 .077 .060 .004 .645 .281 .077 .006 .191 .062 1.000 .002 .111 .477 .134  .014 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

B
u
d
a
y
a
 

Correlation .753
*
 .859

**
 .499 .899

**
 .353 .807

**
 .807

**
 .823

**
 .642

*
 .809

**
 .758

*
 .874

**
 .789

**
 .349 .307 .920

**
 .440 .680

*
 .920

**
 .741

*
 1 

Sig. (2-tailed) .012 .001 .142 .000 .317 .005 .005 .003 .045 .005 .011 .001 .007 .323 .389 .000 .203 .030 .000 .014  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Keterangan: Item instrumen valid apabila nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 (rxy ≥ 0,30).
†
 

 

                                                             

†
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 133. 
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HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INSTRUMEN MOTIVASI KERJA GURU MELALUI SPSS  
Correlations 

 
Item 
41 

Item 
42 

Item 
43 

Item 
44 

Item 
45 

Item 
46 

Item 
47 

Item 
48 

Item 
49 

Item 
50 

Item 
51 

Item 
52 

Item 
53 

Item 
54 

Item 
55 

Item 
56 

Item 
57 

Item  
58 

Item 
59 

Item 
60 

Motivasi 

41 

 Correlation 1 .378 .253 .589 .609 .892
**
 .229 .741

*
 .674

*
 .337 .838

**
 -.077 .441 .807

**
 -.172 -.270 .825

**
 .266 .436 -.270 .750

*
 

Sig. (2-tailed)  .281 .481 .073 .061 .001 .525 .014 .033 .341 .002 .833 .202 .005 .634 .450 .003 .457 .208 .450 .012 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

42 
 Correlation .378 1 .408 .117 .492 .520 .492 .346 .204 .612 .210 .186 -.089 .067 .147 -.218 .250 .323 -.344 -.218 .334 

Sig. (2-tailed) .281  .242 .747 .148 .123 .148 .327 .572 .060 .560 .606 .807 .854 .684 .545 .486 .363 .330 .545 .346 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

43 
 Correlation .253 .408 1 .287 .603 .392 .905

**
 .106 .200 .500 .000 .730

*
 .436 .082 .602 .267 .204 .632

*
 .120 .267 .561 

Sig. (2-tailed) .481 .242  .421 .065 .262 .000 .771 .580 .141 1.000 .016 .207 .822 .066 .455 .572 .050 .740 .455 .092 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

44 
 Correlation .589 .117 .287 1 .491 .695

*
 .347 .599 .670

*
 -.048 .723

*
 .350 .669

*
 .636

*
 .104 .230 .469 .454 .796

**
 .230 .816

**
 

Sig. (2-tailed) .073 .747 .421  .150 .026 .327 .067 .034 .895 .018 .322 .034 .048 .775 .522 .171 .187 .006 .522 .004 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

45 
 Correlation .609 .492 .603 .491 1 .650

*
 .773

**
 .384 .452 .302 .362 .413 .395 .568 .436 .363 .585 .715

*
 .254 .363 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .061 .148 .065 .150  .042 .009 .274 .189 .397 .304 .236 .259 .087 .208 .303 .076 .020 .479 .303 .006 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

46 
 Correlation .892

**
 .520 .392 .695

*
 .650

*
 1 .355 .665

*
 .686

*
 .441 .740

*
 .000 .364 .691

*
 .165 -.026 .781

**
 .465 .401 -.026 .822

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .123 .262 .026 .042  .314 .036 .028 .202 .014 1.000 .301 .027 .648 .943 .008 .176 .250 .943 .004 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

47 
 Correlation .229 .492 .905

**
 .347 .773

**
 .355 1 .064 .151 .302 -.026 .826

**
 .395 .074 .617 .363 .123 .715

*
 .073 .363 .571 

Sig. (2-tailed) .525 .148 .000 .327 .009 .314  .861 .678 .397 .943 .003 .259 .839 .057 .303 .735 .020 .842 .303 .085 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

48 
 Correlation .741

*
 .346 .106 .599 .384 .665

*
 .064 1 .848

**
 .477 .800

**
 .000 .625 .790

**
 -.268 -.170 .736

*
 .335 .625 -.170 .747

*
 

Sig. (2-tailed) .014 .327 .771 .067 .274 .036 .861  .002 .163 .005 1.000 .054 .007 .454 .639 .015 .344 .053 .639 .013 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

49 
 Correlation .674

*
 .204 .200 .670

*
 .452 .686

*
 .151 .848

**
 1 .500 .686

*
 .000 .764

*
 .819

**
 .000 .000 .612 .474 .722

*
 .000 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .572 .580 .034 .189 .028 .678 .002  .141 .029 1.000 .010 .004 1.000 1.000 .060 .166 .018 1.000 .005 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

50 
 Correlation .337 .612 .500 -.048 .302 .441 .302 .477 .500 1 .129 .000 .218 .246 .241 -.134 .408 .395 -.060 -.134 .400 

Sig. (2-tailed) .341 .060 .141 .895 .397 .202 .397 .163 .141  .723 1.000 .545 .494 .503 .713 .242 .258 .869 .713 .252 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

51 
 Correlation .838

**
 .210 .000 .723

*
 .362 .740

*
 -.026 .800

**
 .686

*
 .129 1 -.157 .449 .857

**
 -.434 -.275 .753

*
 .000 .599 -.275 .665

*
 

Sig. (2-tailed) .002 .560 1.000 .018 .304 .014 .943 .005 .029 .723  .666 .193 .002 .211 .442 .012 1.000 .067 .442 .036 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

52 
 Correlation -.077 .186 .730

*
 .350 .413 .000 .826

**
 .000 .000 .000 -.157 1 .498 -.150 .440 .366 -.186 .577 .220 .366 .369 

Sig. (2-tailed) .833 .606 .016 .322 .236 1.000 .003 1.000 1.000 1.000 .666  .143 .680 .204 .298 .606 .081 .542 .298 .294 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Lampiran  7 
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53 
 Correlation .441 -.089 .436 .669

*
 .395 .364 .395 .625 .764

*
 .218 .449 .498 1 .590 .053 .117 .312 .518 .841

**
 .117 .734

*
 

Sig. (2-tailed) .202 .807 .207 .034 .259 .301 .259 .054 .010 .545 .193 .143  .073 .885 .748 .380 .125 .002 .748 .016 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

54 
 Correlation .807

**
 .067 .082 .636

*
 .568 .691

*
 .074 .790

**
 .819

**
 .246 .857

**
 -.150 .590 1 -.187 .022 .853

**
 .259 .700

*
 .022 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .854 .822 .048 .087 .027 .839 .007 .004 .494 .002 .680 .073  .604 .952 .002 .470 .024 .952 .007 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

55 
 Correlation -.172 .147 .602 .104 .436 .165 .617 -.268 .000 .241 -.434 .440 .053 -.187 1 .772

**
 -.025 .761

*
 -.014 .772

**
 .295 

Sig. (2-tailed) .634 .684 .066 .775 .208 .648 .057 .454 1.000 .503 .211 .204 .885 .604  .009 .946 .011 .968 .009 .407 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

56 
 Correlation -.270 -.218 .267 .230 .363 -.026 .363 -.170 .000 -.134 -.275 .366 .117 .022 .772

**
 1 .082 .634

*
 .290 

1.000
**
 

.300 

Sig. (2-tailed) .450 .545 .455 .522 .303 .943 .303 .639 1.000 .713 .442 .298 .748 .952 .009  .822 .049 .417 .000 .400 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

57 
 Correlation .825

**
 .250 .204 .469 .585 .781

**
 .123 .736

*
 .612 .408 .753

*
 -.186 .312 .853

**
 -.025 .082 1 .323 .467 .082 .745

*
 

Sig. (2-tailed) .003 .486 .572 .171 .076 .008 .735 .015 .060 .242 .012 .606 .380 .002 .946 .822  .363 .174 .822 .013 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

58 
 Correlation .266 .323 .632

*
 .454 .715

*
 .465 .715

*
 .335 .474 .395 .000 .577 .518 .259 .761

*
 .634

*
 .323 1 .381 .634

*
 .727

*
 

Sig. (2-tailed) .457 .363 .050 .187 .020 .176 .020 .344 .166 .258 1.000 .081 .125 .470 .011 .049 .363  .278 .049 .017 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

59 
 Correlation .436 -.344 .120 .796

**
 .254 .401 .073 .625 .722

*
 -.060 .599 .220 .841

**
 .700

*
 -.014 .290 .467 .381 1 .290 .705

*
 

Sig. (2-tailed) .208 .330 .740 .006 .479 .250 .842 .053 .018 .869 .067 .542 .002 .024 .968 .417 .174 .278  .417 .023 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

60 
 Correlation -.270 -.218 .267 .230 .363 -.026 .363 -.170 .000 -.134 -.275 .366 .117 .022 .772

**
 

1.000
**
 

.082 .634
*
 .290 1 .300 

Sig. (2-tailed) .450 .545 .455 .522 .303 .943 .303 .639 1.000 .713 .442 .298 .748 .952 .009 .000 .822 .049 .417  .400 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

M
o
ti
v
a
s
i  Correlation .750

*
 .334 .561 .816

**
 .792

**
 .822

**
 .571 .747

*
 .809

**
 .400 .665

*
 .369 .734

*
 .785

**
 .295 .300 .745

*
 .727

*
 .705

*
 .300 1 

Sig. (2-tailed) .012 .346 .092 .004 .006 .004 .085 .013 .005 .252 .036 .294 .016 .007 .407 .400 .013 .017 .023 .400  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Keterangan: Item instrumen valid apabila nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 (rxy ≥ 0,30).
‡
 

 

 
 

                                                             

‡
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 133. 
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Tabel Kerja Bantu Pengujian Reliabilitas Instrumen Iklim Madrasah 

Res 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

Xt Xt
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

1 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 84 7.056 

2 4 5 1 4 1 4 2 5 2 3 3 5 5 1 4 1 4 1 5 2 62 3.844 

3 4 5 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 71 5.041 

4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 2 5 2 75 5.625 

5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 70 4.900 

6 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 78 6.084 

7 5 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 3 84 7.056 

8 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 1 4 1 3 1 4 2 61 3.721 

9 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 5 2 5 2 70 4.900 

10 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 5 2 5 2 80 6.400 

Ju
m

 

4
3
 

4
8
 

3
1
 

4
1
 

3
3
 

4
2
 

3
2
 

4
3
 

3
5
 

4
0
 

3
8
 

4
4
 

4
3
 

2
4
 

4
2
 

2
4
 

4
1
 

2
1
 

4
6
 

2
4
 

7
3
5
 

54.627 

JKi 1
8
7
 

2
3
2
 

1
0
3
 

1
6
9
 

1
1
7
 

1
7
8
 

1
0
8
 

1
9
1
 

1
3
7
 

1
6
4
 

1
5
0
 

1
9
6
 

1
8
9
 

6
4
 

1
7
8
 

6
8
 

1
7
1
 

4
9
 

2
1
4
 

6
2
 

2.927 

JKs 

1
.8

4
9

 

2
.3

0
4

 

9
6
1
 

1
.6

8
1

 

1
.0

8
9

 

1
.7

6
4

 

1
.0

2
4

 

1
.8

4
9

 

1
.2

2
5

 

1
.6

0
0

 

1
.4

4
4

 

1
.9

3
6

 

1
.8

4
9

 

5
7
6
 

1
.7

6
4

 

5
7
6
 

1
.6

8
1

 

4
4
1
 

2
.1

1
6

 

5
7
6
 

28.305 

Tabel Kerja Bantu Pengujian Reliabilitas Instrumen Budaya Madrasah 

Res 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

Xt Xt
2
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 97 9.409 

2 4 1 4 2 5 2 1 4 4 1 4 2 1 5 5 2 5 4 2 4 62 3.844 

3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 63 3.969 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 98 9.604 

5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 70 4.900 

6 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 80 6.400 

7 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 88 7.744 

8 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 91 8.281 

9 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 87 7.569 

10 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 4 84 7.056 

Ju
m

 

4
2
 

3
8
 

4
4
 

3
8
 

4
3
 

3
8
 

3
6
 

4
5
 

4
4
 

3
7
 

4
4
 

3
5
 

3
3
 

4
5
 

4
5
 

3
8
 

4
7
 

4
3
 

4
1
 

4
4
 

8
2
0
 

68.776 

JKi 1
8
0
 

1
6
4
 

1
9
8
 

1
5
8
 

1
8
9
 

1
5
4
 

1
4
4
 

2
0
5
 

1
9
6
 

1
5
1
 

1
9
6
 

1
3
3
 

1
2
5
 

2
0
7
 

2
0
5
 

1
5
8
 

2
2
3
 

1
8
9
 

1
7
9
 

1
9
6
 

3.550 

JKs 

1
.7

6
4

 

1
.4

4
4

 

1
.9

3
6

 

1
.4

4
4

 

1
.8

4
9

 

1
.4

4
4

 

1
.2

9
6

 

2
.0

2
5

 

1
.9

3
6

 

1
.3

6
9

 

1
.9

3
6

 

1
.2

2
5

 

1
.0

8
9

 

2
.0

2
5

 

2
.0

2
5

 

1
.4

4
4

 

2
.2

0
9

 

1
.8

4
9

 

1
.6

8
1

 

1
.9

3
6

 

33.926 

Lampiran  8 
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Tabel Kerja Bantu Pengujian Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru 

Res 

Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

Xt Xt
2
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
7
 

5
8
 

5
9
 

6
0
 

1 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 3 3 85 7.225 

2 1 5 5 1 4 2 5 2 2 5 1 5 1 1 5 4 2 4 1 4 60 3.600 

3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 69 4.761 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 3 86 7.396 

5 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 67 4.489 

6 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 75 5.625 

7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 96 9.216 

8 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 4 2 1 5 4 4 5 4 2 4 76 5.776 

9 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 66 4.356 

10 3 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 87 7.569 

Jum 3
3
 

4
6
 

4
5
 

2
9
 

4
4
 

3
4
 

4
4
 

3
9
 

4
0
 

4
8
 

3
8
 

4
0
 

2
4
 

4
1
 

3
9
 

3
8
 

3
8
 

4
0
 

2
9
 

3
8
 

7
6
7
 

60.013 

JKi 1
2
3

 

2
1
4

 

2
0
5

 

9
5

 

1
9
8

 

1
2
6

 

1
9
8

 

1
6
1

 

1
7
0

 

2
3
2

 

1
5
8

 

1
7
2

 

6
6

 

1
8
3

 

1
5
9

 

1
5
0

 

1
5
4

 

1
6
4

 

9
1

 

1
5
0

 

3.169 

JKs 

1
.0

8
9

 

2
.1

1
6

 

2
.0

2
5

 

8
4
1
 

1
.9

3
6

 

1
.1

5
6

 

1
.9

3
6

 

1
.5

2
1

 

1
.6

0
0

 

2
.3

0
4

 

1
.4

4
4

 

1
.6

0
0

 

5
7
6
 

1
.6

8
1

 

1
.5

2
1

 

1
.4

4
4

 

1
.4

4
4

 

1
.6

0
0

 

8
4
1
 

1
.4

4
4

 

30.119 

Keterangan: 

Xt = Jumlah skor responden 

Xt
2
 = Jumlah skor responden yang dikuadratkan 

JKi = Jumlah kuadrat skor item 

JKs = Jumlah skor item yang dikuadratkan  
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DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL IKLIM MADRASAH 
N

am
a 

M
d
rs

h
 

R
es

p
 Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M
T

s 
D

ar
u
s 

S
h
af

aa
 M

an
ip

i 

1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 95 

2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 84 

3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 87 

4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 82 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 79 

6 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 82 

7 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 75 

8 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 79 

9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 79 

10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 79 

11 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 95 

12 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 82 

13 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 87 

M
T

s 
M

u
rs

y
id

u
t 

T
h
u
ll

ab
 L

em
b
an

n
a
 

14 5 5 2 5 2 5 3 5 4 5 2 5 5 4 5 2 5 2 4 3 78 

15 5 5 2 4 2 5 3 4 2 5 4 5 5 4 4 2 5 1 4 4 75 

16 5 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 1 5 2 4 2 4 4 74 

17 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 1 4 4 82 

18 5 5 1 5 3 5 4 5 1 4 4 5 5 3 5 2 5 1 4 3 75 

19 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 70 

20 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 4 2 4 4 80 

21 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 4 4 4 79 

22 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 76 

23 5 5 4 5 2 4 2 5 4 5 1 4 5 4 4 4 4 3 4 3 77 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 74 

25 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 86 

26 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 2 5 5 4 5 89 

27 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 84 

M
T

s 
A

l-
It

ti
h
ad

 W
at

aq
ad

d
u
m

 A
ra

n
g
o

 

28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 

29 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 5 4 4 4 78 

30 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 5 79 

31 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 88 

32 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 79 

33 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 90 

34 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 5 79 

35 5 4 2 4 2 4 2 5 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 67 

36 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 81 

37 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 79 

38 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 90 

39 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 83 

Lampiran  9 
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M
T

s 
F

at
h
u
l 

Is
la

m
 T

en
g
n
g
a 

L
em

b
an

g
 

40 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 82 

41 5 5 3 4 2 5 3 5 3 5 4 5 4 3 4 3 4 2 5 3 77 

42 4 5 4 4 4 4 3 5 2 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 77 

43 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 2 4 3 5 3 79 

44 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 4 3 4 3 4 2 5 4 80 

45 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 4 76 

46 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 83 

47 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 84 

48 5 4 2 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 5 3 80 

49 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 89 

50 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 84 

51 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 79 

52 5 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 79 

M
T

s 
D

ar
u
l 

U
lu

m
 D

au
lu

 

53 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 80 

54 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 5 2 87 

55 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 2 4 4 86 

56 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 94 

57 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 94 

58 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 94 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 2 4 2 85 

60 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 82 

61 4 5 3 4 4 5 4 5 2 4 5 4 5 2 4 2 5 2 5 2 76 

62 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 90 

63 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 3 89 

64 4 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 66 

Jumlah 5.226 

Keterangan 
: 

           

 
No Alternatif Jawaban 

Skor Jawaban 

 

 
Positif Negatif 

 
1 Sangat Setuju 5 1 

 
2 Setuju 4 2 

 
3 Ragu-ragu 3 3 

 
4 Tidak Setuju 2 4 

 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 
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DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL BUDAYA MADRASAH 
N

am
a 

M
d

rs
h
 

R
es

p
 Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

M
T

s 
D

ar
u
s 

S
h
af

aa
 M

an
ip

i 

1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 94 

2 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 2 4 4 5 5 5 5 4 86 

3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 1 4 4 3 5 5 4 4 86 

4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 4 5 4 5 82 

5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 2 4 4 5 5 5 4 4 82 

6 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 5 83 

7 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 4 82 

8 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 5 83 

9 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 4 82 

10 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 4 82 

11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 93 

12 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 5 83 

13 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 3 88 

M
T

s 
M

u
rs

y
id

u
t 

T
h
u
ll

ab
 L

em
b
an

n
a
 

14 5 3 5 3 4 1 4 5 5 5 5 2 3 5 5 4 4 5 4 4 81 

15 5 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 5 5 4 75 

16 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 2 5 4 3 5 4 4 4 82 

17 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 3 4 87 

18 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 3 5 5 5 5 89 

19 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 68 

20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 74 

21 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 85 

22 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 74 

23 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 83 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 78 

25 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 85 

26 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 91 

27 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 93 

M
T

s 
A

l-
It

ti
h
ad

 W
at

aq
ad

d
u
m

 A
ra

n
g
o

 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 81 

29 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 4 5 4 4 81 

30 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 84 

31 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 3 2 5 4 3 5 5 4 5 84 

32 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 1 4 74 

33 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 80 

34 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 82 

35 4 3 5 3 5 4 3 4 4 1 4 3 2 3 4 3 4 5 3 4 71 

36 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 80 

37 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 70 

38 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 80 

39 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 78 

Lampiran  10 
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M
T

s 
F

at
h
u
l 

Is
la

m
 T

en
g
n
g
a 

L
em

b
an

g
 

40 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 3 80 

41 5 2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 4 5 4 5 4 86 

42 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 3 4 87 

43 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 85 

44 5 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 76 

45 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 85 

46 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 82 

47 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 89 

48 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 3 4 85 

49 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 86 

50 5 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 79 

51 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 4 81 

52 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 85 

M
T
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D

ar
u
l 

U
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m
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lu

 

53 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 86 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 95 

55 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 4 5 5 4 5 80 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 1 5 90 

57 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 5 5 4 93 

58 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 4 92 

59 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 75 

60 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 87 

61 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 5 5 3 4 83 

62 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 94 

63 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 4 92 

64 4 2 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 76 

  
Jumlah 5.325 

Keterangan 
: 

           

 
No Alternatif Jawaban 

Skor Jawaban 

 

 
Positif Negatif 

 
1 Sangat Setuju 5 1 

 
2 Setuju 4 2 

 
3 Ragu-ragu 3 3 

 
4 Tidak Setuju 2 4 

 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 
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DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL MOTIVASI KERJA GURU  
N

am
a 

M
ad

rs
h
 

R
es

p
 Skor Responden Berdasarkan Item Pernyataan 

T
o
ta

l 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
7
 

5
8
 

5
9
 

6
0
 

M
T

s 
D

ar
u

s 
S

h
af

aa
 M

an
ip

i 

1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 93 

2 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 84 

3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 5 3 83 

4 3 5 4 4 4 1 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 79 

5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 84 

6 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 82 

7 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 83 

8 2 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 82 

9 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 81 

10 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 81 

11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 93 

12 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 83 

13 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 1 3 3 2 5 3 4 2 3 72 

M
T

s 
M

u
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y
id

u
t 

T
h
u
ll

ab
 L

em
b
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n
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14 3 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 4 2 2 2 74 

15 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 3 3 4 2 3 79 

16 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 3 83 

17 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 79 

18 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 3 5 2 2 5 5 2 5 4 4 80 

19 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 69 

20 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 72 

21 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 82 

22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 75 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 74 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 77 

25 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 83 

26 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 89 

27 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 82 

M
T

s 
A

l-
It

ti
h
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aq
ad

d
u
m

 A
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n
g
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28 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 80 

29 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 82 

30 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 71 

31 2 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 71 

32 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 78 

33 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 76 

34 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 71 

35 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 3 5 77 

36 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 4 5 81 

37 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 72 

38 3 4 4 2 4 5 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 4 5 77 

39 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 73 

Lampiran  11 



191 

 

M
T

s 
F

at
h
u
l 

Is
la

m
 T

en
g
n
g
a 

L
em

b
an

g
 

40 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 76 

41 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 3 4 3 4 73 

42 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 82 

43 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 1 3 4 2 3 5 3 4 77 

44 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 5 2 4 72 

45 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 81 

46 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 77 

47 5 4 5 3 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 79 

48 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 5 3 4 81 

49 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 90 

50 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 84 

51 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 3 4 2 2 5 4 2 4 3 4 68 

52 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 75 
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53 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 81 

54 3 5 5 4 4 3 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 2 5 81 

55 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 66 

56 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 2 4 86 

57 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 1 4 86 

58 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 4 2 4 4 85 

59 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 2 5 75 

60 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 86 

61 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 75 

62 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 81 

63 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 74 

64 2 5 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 68 

  
Jumlah 5.046 

Keterangan 
: 

           

 
No Alternatif Jawaban 

Skor Jawaban 

 

 
Positif Negatif 

 
1 Sangat Setuju 5 1 

 
2 Setuju 4 2 

 
3 Ragu-ragu 3 3 

 
4 Tidak Setuju 2 4 

 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 
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TABEL KERJA BANTU PENGUJIAN KORELASI ANTARA IKLIM 
MADRASAH (X1) DENGAN MOTIVASI KERJA GURU (Y)  

Responden 
Iklim Madrasah 

(X1) 

Motivasi Kerja 

Guru (Y) 
X1Y X1

2 
Y

2 

1 95 93 8.835 9.025 8.649 

2 84 84 7.056 7.056 7.056 

3 87 83 7.221 7.569 6.889 

4 82 79 6.478 6.724 6.241 

5 79 84 6.636 6.241 7.056 

6 82 82 6.724 6.724 6.724 

7 75 83 6.225 5.625 6.889 

8 79 82 6.478 6.241 6.724 

9 79 81 6.399 6.241 6.561 

10 79 81 6.399 6.241 6.561 

11 95 93 8.835 9.025 8.649 

12 82 83 6.806 6.724 6.889 

13 87 72 6.264 7.569 5.184 

14 78 74 5.772 6.084 5.476 

15 75 79 5.925 5.625 6.241 

16 74 83 6.142 5.476 6.889 

17 82 79 6.478 6.724 6.241 

18 75 80 6.000 5.625 6.400 

19 70 69 4.830 4.900 4.761 

20 80 72 5.760 6.400 5.184 

21 79 82 6.478 6.241 6.724 

22 76 75 5.700 5.776 5.625 

23 77 74 5.698 5.929 5.476 

24 74 77 5.698 5.476 5.929 

25 86 83 7.138 7.396 6.889 

26 89 89 7.921 7.921 7.921 

27 84 82 6.888 7.056 6.724 

28 77 80 6.160 5.929 6.400 

29 78 82 6.396 6.084 6.724 

30 79 71 5.609 6.241 5.041 

31 88 71 6.248 7.744 5.041 
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32 79 78 6.162 6.241 6.084 

33 90 76 6.840 8.100 5.776 

34 79 71 5.609 6.241 5.041 

35 67 77 5.159 4.489 5.929 

36 81 81 6.561 6.561 6.561 

37 79 72 5.688 6.241 5.184 

38 90 77 6.930 8.100 5.929 

39 83 73 6.059 6.889 5.329 

40 82 76 6.232 6.724 5.776 

41 77 73 5.621 5.929 5.329 

42 77 82 6.314 5.929 6.724 

43 79 77 6.083 6.241 5.929 

44 80 72 5.760 6.400 5.184 

45 76 81 6.156 5.776 6.561 

46 83 77 6.391 6.889 5.929 

47 84 79 6.636 7.056 6.241 

48 80 81 6.480 6.400 6.561 

49 89 90 8.010 7.921 8.100 

50 84 84 7.056 7.056 7.056 

51 79 68 5.372 6.241 4.624 

52 79 75 5.925 6.241 5.625 

53 80 81 6.480 6.400 6.561 

54 87 81 7.047 7.569 6.561 

55 86 66 5.676 7.396 4.356 

56 94 86 8.084 8.836 7.396 

57 94 86 8.084 8.836 7.396 

58 94 85 7.990 8.836 7.225 

59 85 75 6.375 7.225 5.625 

60 82 86 7.052 6.724 7.396 

61 76 75 5.700 5.776 5.625 

62 90 81 7.290 8.100 6.561 

63 89 74 6.586 7.921 5.476 

64 66 68 4.488 4.356 4.624 

Jumlah 5.226 5.046 413.093 429.272 400.032 
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TABEL KERJA BANTU PENGUJIAN KORELASI ANTARA BUDAYA 
MADRASAH (X2) DENGAN MOTIVASI KERJA GURU (Y) 

Responden 
Budaya 

Madrasah (X2) 
Motivasi Kerja 

Guru (Y) 
X2Y X2

2 
Y

2 

1 94 93 8.742 8.836 8.649 

2 86 84 7.224 7.396 7.056 

3 86 83 7.138 7.396 6.889 

4 82 79 6.478 6.724 6.241 

5 82 84 6.888 6.724 7.056 

6 83 82 6.806 6.889 6.724 

7 82 83 6.806 6.724 6.889 

8 83 82 6.806 6.889 6.724 

9 82 81 6.642 6.724 6.561 

10 82 81 6.642 6.724 6.561 

11 93 93 8.649 8.649 8.649 

12 83 83 6.889 6.889 6.889 

13 88 72 6.336 7.744 5.184 

14 81 74 5.994 6.561 5.476 

15 75 79 5.925 5.625 6.241 

16 82 83 6.806 6.724 6.889 

17 87 79 6.873 7.569 6.241 

18 89 80 7.120 7.921 6.400 

19 68 69 4.692 4.624 4.761 

20 74 72 5.328 5.476 5.184 

21 85 82 6.970 7.225 6.724 

22 74 75 5.550 5.476 5.625 

23 83 74 6.142 6.889 5.476 

24 78 77 6.006 6.084 5.929 

25 85 83 7.055 7.225 6.889 

26 91 89 8.099 8.281 7.921 

27 93 82 7.626 8.649 6.724 

28 81 80 6.480 6.561 6.400 

29 81 82 6.642 6.561 6.724 

30 84 71 5.964 7.056 5.041 

31 84 71 5.964 7.056 5.041 
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32 74 78 5.772 5.476 6.084 

33 80 76 6.080 6.400 5.776 

34 82 71 5.822 6.724 5.041 

35 71 77 5.467 5.041 5.929 

36 80 81 6.480 6.400 6.561 

37 70 72 5.040 4.900 5.184 

38 80 77 6.160 6.400 5.929 

39 78 73 5.694 6.084 5.329 

40 80 76 6.080 6.400 5.776 

41 86 73 6.278 7.396 5.329 

42 87 82 7.134 7.569 6.724 

43 85 77 6.545 7.225 5.929 

44 76 72 5.472 5.776 5.184 

45 85 81 6.885 7.225 6.561 

46 82 77 6.314 6.724 5.929 

47 89 79 7.031 7.921 6.241 

48 85 81 6.885 7.225 6.561 

49 86 90 7.740 7.396 8.100 

50 79 84 6.636 6.241 7.056 

51 81 68 5.508 6.561 4.624 

52 85 75 6.375 7.225 5.625 

53 86 81 6.966 7.396 6.561 

54 95 81 7.695 9.025 6.561 

55 80 66 5.280 6.400 4.356 

56 90 86 7.740 8.100 7.396 

57 93 86 7.998 8.649 7.396 

58 92 85 7.820 8.464 7.225 

59 75 75 5.625 5.625 5.625 

60 87 86 7.482 7.569 7.396 

61 83 75 6.225 6.889 5.625 

62 94 81 7.614 8.836 6.561 

63 92 74 6.808 8.464 5.476 

64 76 68 5.168 5.776 4.624 

Jumlah 5.325 5.046 421.101 445.373 400.032 
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TABEL KERJA BANTU PENGUJIAN KORELASI ANTARA IKLIM 
MADRASAH (X1) DENGAN BUDAYA MADRASAH (X2)  

Responden 
Iklim Madrasah 

(X1) 

Budaya 

Madrasah (X2) 
X1X2 X1

2 
X2

2 

1 95 94 8.930 9.025 8.836 

2 84 86 7.224 7.056 7.396 

3 87 86 7.482 7.569 7.396 

4 82 82 6.724 6.724 6.724 

5 79 82 6.478 6.241 6.724 

6 82 83 6.806 6.724 6.889 

7 75 82 6.150 5.625 6.724 

8 79 83 6.557 6.241 6.889 

9 79 82 6.478 6.241 6.724 

10 79 82 6.478 6.241 6.724 

11 95 93 8.835 9.025 8.649 

12 82 83 6.806 6.724 6.889 

13 87 88 7.656 7.569 7.744 

14 78 81 6.318 6.084 6.561 

15 75 75 5.625 5.625 5.625 

16 74 82 6.068 5.476 6.724 

17 82 87 7.134 6.724 7.569 

18 75 89 6.675 5.625 7.921 

19 70 68 4.760 4.900 4.624 

20 80 74 5.920 6.400 5.476 

21 79 85 6.715 6.241 7.225 

22 76 74 5.624 5.776 5.476 

23 77 83 6.391 5.929 6.889 

24 74 78 5.772 5.476 6.084 

25 86 85 7.310 7.396 7.225 

26 89 91 8.099 7.921 8.281 

27 84 93 7.812 7.056 8.649 

28 77 81 6.237 5.929 6.561 

29 78 81 6.318 6.084 6.561 

30 79 84 6.636 6.241 7.056 

31 88 84 7.392 7.744 7.056 
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32 79 74 5.846 6.241 5.476 

33 90 80 7.200 8.100 6.400 

34 79 82 6.478 6.241 6.724 

35 67 71 4.757 4.489 5.041 

36 81 80 6.480 6.561 6.400 

37 79 70 5.530 6.241 4.900 

38 90 80 7.200 8.100 6.400 

39 83 78 6.474 6.889 6.084 

40 82 80 6.560 6.724 6.400 

41 77 86 6.622 5.929 7.396 

42 77 87 6.699 5.929 7.569 

43 79 85 6.715 6.241 7.225 

44 80 76 6.080 6.400 5.776 

45 76 85 6.460 5.776 7.225 

46 83 82 6.806 6.889 6.724 

47 84 89 7.476 7.056 7.921 

48 80 85 6.800 6.400 7.225 

49 89 86 7.654 7.921 7.396 

50 84 79 6.636 7.056 6.241 

51 79 81 6.399 6.241 6.561 

52 79 85 6.715 6.241 7.225 

53 80 86 6.880 6.400 7.396 

54 87 95 8.265 7.569 9.025 

55 86 80 6.880 7.396 6.400 

56 94 90 8.460 8.836 8.100 

57 94 93 8.742 8.836 8.649 

58 94 92 8.648 8.836 8.464 

59 85 75 6.375 7.225 5.625 

60 82 87 7.134 6.724 7.569 

61 76 83 6.308 5.776 6.889 

62 90 94 8.460 8.100 8.836 

63 89 92 8.188 7.921 8.464 

64 66 76 5.016 4.356 5.776 

Jumlah 5.226 5.325 436.353 429.272 445.373 
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DATA GURU (RESPONDEN UJI COBA DAN RESPONDEN PENELITIAN) 

A. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Bolaromang
§
 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Mahamuddin, S.Ag. Laki-laki Kepala Madrasah GTT 

2 Ansar, S.Pd. Laki-laki 
Wali Kelas VII / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

3 Nurhaedah, S.Pd.I. Perempuan 
Wali Kelas VIII / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

4 Isnawir, S.Pd. Laki-laki 
Wali Kelas IX / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

5 Marwiyah, S.Ag. Perempuan 
Guru Bidang Studi/ 

Bendahara 
GTT 

6 Supyan, S.Pd.I. Laki-laki 
Guru Bidang Studi/ 
Pembina Pramuka 

GTT 

7 Suhardi, S.Pd.I. Laki-laki 
Guru Bidang Studi/ 

Laboran 
GTT 

8 Erni, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi/ 

Tata Usaha 
GTT 

9 Musdalifah, S.E. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

10 Ismariyanto Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

B. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Darus Shafaa Manipi
**

 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Drs. La Hamuri, M.Pd.I. Laki-laki Kepala Madrasah PNS 

2 Jafrin, S.Ag. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

3 B. Eko Trisantosa Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

4 Muh. Ali Rajab Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

5 Kartini, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas 
GTT 

6 Fatmawati, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

                                                             

§
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Al-ittihad Wataqaddum 

Arango Tahun Ajaran 2018/2019. 

**
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Darus Shafaa Manipi 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Lampiran  15 



199 

 

7 Maryam, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas 
GTT 

8 Evy Susianti, S.S. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

9 Sunar, S.Pd.I. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

10 Firdaniah, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

11 Hafsatul Mutmainnah, S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

12 Yanuarti, SN., S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas 
GTT 

13 Syamsul, S.Pd. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

C. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Mursyidut Thullab Lembanna
††

 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Firman, S.Pd.I. Laki-laki Kepala Madrasah PNS 

2 Salmawati, S.Ag. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas VII A 
GTT 

3 Rosdiana, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas VII B 
GTT 

4 Maryam, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 
Wali Kelas VIII A 

GTT 

5 Nurhayati, S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 
Wali Kelas VIII B 

GTT 

6 Harpin, S.Ag. Laki-laki 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas IX A 
GTT 

7 Ridawati, S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas IX B 
GTT 

8 Dra. Sahriah Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wakamad Kurikulum 
GTT 

9 Sitti Suhrah, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 
Wakamad Kesiswaan 

GTT 

10 Safri, S.Pd.I. Laki-laki 
Guru Bidang Studi / 
Wakamad Sarpras 

GTT 

11 Roslina, S.Ag. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 
Kepala Perpustakaan 

GTT 

12 Nurhayati, S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Operator 
GTT 

13 Hamsir, S.Pd. Laki-Laki Guru Bidang Studi GTT 

14 Rasdiani, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

                                                             

††
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Mursyidut Thullab 

Lembanna Tahun Ajaran 2018/2019. 
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D. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Wataqaddum Arango
‡‡

 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Sitti Hapni, S.Ag. Perempuan Kepala Madrasah PNS 

2 Suarni, S.Pd.I. Perempuan 
Wali Kelas VIII / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

3 Nurmiati, S.Pd.I. Perempuan 
Wali Kelas IX / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

4 Rosdiana Ahmad, S.HI., S.Pd.I. Perempuan 
Wali Kelas VII / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

5 Hamdayani, S.Pd.I., S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

6 Dahniar, S.Sos.I., S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

7 Parida, S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

8 Firdaus, S.Pd. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

9 Sutarnih, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

10 Mardyana, S.Ag. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

11 Nur Haeriah, S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

12 Ramlah, S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

E. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Fathul Islam Tengah Lembang
§§

 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Rusni, S.Ag. Perempuan Kepala Madrasah GTT 

2 Ramlawati, S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wakamad Kurikulum/ 
Wali Kelas VII 

GTT 

3 Suryaningsih, S.Pd. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 
Wakamad Humas / 

Wali Kelas VIII 

GTT 

4 Kasmawati, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Wali Kelas IX 
GTT 

                                                             

‡‡
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Al-ittihad Wataqaddum 

Arango Tahun Ajaran 2018/2019. 

§§
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Fathul Islam Tengah 

Lembang Tahun Ajaran 2018/2019. 
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5 Hasmah, S.Pd.I. Perempuan 
Guru Bidang Studi / 

Pembina PMR/UKAS 
GTT 

6 Muh. Amar, S.Pd., M.Pd. Laki-laki 
Guru Bidang Studi / 
Wakamad Kesiswaan  

GTT 

7 Darmawati, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

8 Drs. Hama Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

9 Nasse, S.Ag. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

10 Syamsur, S.Pd. Laki-laki 
Guru Bidang Studi / 
Wakamad Sarpras 

GTT 

11 Sanaming, S.Pd.I. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

12 Akbar, S.Pd. Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

13 Takdir, S.Pd.I. Laki-laki Guru Bidang Studi  GTT 

F. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Daulu
***

 

No Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan Status 

1 Suriani, SE., S.Pd. Perempuan Kepala Madrasah GTT 

2 Hudaya, S.Ag. Perempuan 
Wakamad Kurikulum 
/ Guru Bidang Studi 

GTT 

3 Drs. Abdul Salam Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

4 Suryani Perempuan 
Staf Tata Usaha / 

Guru Bidang Studi 
GTT 

5 Muliati, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

6 Fitriani, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

7 Awaluddin, S.Pd. Laki-laki 
Wakamad Kesiswaan 
/ Guru Bidang Studi 

GTT 

8 Asni, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

9 Ika Suciana, S.Pd.I. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

10 A. Amriani Perempuan 
Staf Perpustakaan / 
Guru Bidang Studi 

GTT 

11 Yasmin Latief Laki-laki Guru Bidang Studi GTT 

12 Kiki Arianti, S.Pd. Perempuan Guru Bidang Studi GTT 

                                                             

***
Dokumentasi Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Daulu 

Tahun Ajaran 2018/2019. 
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DAFTAR FOTO DOKUMENTASI 

A. Foto di MTs Ma’Arif Bolaromang (Lokasi Uji Coba Instrumen Penelitian) 

 
Foto Lokasi Uji Coba Instrumen Penelitian (MTs Ma’Arif Bolaromang) 

 

 
Foto Bersama Kepala MTs Ma’arif Bolaromang (Drs. Mahamuddin, S.Ag.) 

Lampiran  16 
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B. Foto di MTs Darus Shafaa Manipi  

 
Foto Bersama Guru-guru di Lokasi Penelitian 1 (MTs Darus Shafaa Manipi) 

 

 
Foto Bersama Kepala MTs Darus Shafaa Manipi (Drs. La Hamuri, M.Pd.I.) 
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C. Foto di MTs Mursyidut Thullab Lembanna  

 
Foto di Lokasi Penelitian 2 (MTs Mursyidut Thullab Lembanna) 

 

 
Foto Bersama Kepala Madrasah (Firman, S.Pd.I) dan Guru-guru MTs Mursyidut 

Thullab Lembanna  

  



205 

 

D. Foto di MTs Al-Ittihad Wataqaddum Arango  

 
Foto di Lokasi Penelitian 3 (MTs Al-Ittihad Wataqaddum Arango) 

 

 
Foto Bersama Kepala MTs Al-Ittihad Wataqaddum Arango (Sitti Hapni, S.Ag.) 
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E. Foto di MTs Fathul Islam Tengnga Lembang  

 
Foto di Lokasi Penelitian 4 (MTs Fathul Islam Tengnga Lembang) 

 

 
Foto Bersama Kepala MTs (Rusni, S.Ag.) dan guru-guru MTs Fathul Islam Tengnga 

Lembang 
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F. Foto di MTs Darul Ulum Daulu  

 
Foto di Lokasi Penelitian 5 (MTs Darul Ulum Daulu) 

 

 
Foto Bersama Kepala MTs Darul Ulum Daulu (Suriani, S.E., S.Pd.) 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

Danial lahir di Sinjai pada tanggal 14 Juli 1995 

yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari 

pasangan Bapak Abd. Rahman dan Ibu Nurliah. Kedua 

saudaranya yaitu Nurcahaya (kakak) dan Zulkifli (adik). 

Ia memulai pendidikan formalnya pada tahun 

2001 di SD Negeri No. 69 Balang-Balang (Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai) dan lulus pada tahun 2007. Setelah tamat SD, ia melanjutkan 

studinya di MTs Darus Shafaa Manipi (Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai) dan lulus 

pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, ia lanjut ke MA Darus Shafaa Manipi dan 

lulu pada tahun 2013 sebagai alumnus terbaik.  

Pada tahun 2013, ia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di 

STAIN Watampone (sekarang IAIN Bone) dan diterima sebagai mahasiswa pada 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), lulus pada 

tahun 2017 sebagai alumnus terbaik pada prodi tersebut. Pada akhir 2017, ia terlibat 

dalam penelitian kolektif mahasiswa dengan dosen yang diprogramkan oleh P3M 

STAIN Watampone dengan judul “Peran Kepala Madrasah dalam Membangun 

Budaya Madrasah yang Kondusif (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten 

Bone”. Jenjang pendidikannya tidak berhenti pada tingkat S-1, ia kembali 

melanjutkan studinya di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan jurusan yang 

sama pada awal tahun 2018 sampai sekarang. 

Selain pendidikan formal, ia juga pernah mengikuti beberapa pendidikan di 

lembaga nonformal, seperti kursus komputer di Prima Education Centre (PEC) 

Watampone dengan paket Microsoft Office selama tiga bulan pada tahun 2015 dan 

kursus Bahasa Inggris di Grace English Home (GEm) Watampone dengan paket 

Elementary Class pada akhir tahun 2015.  

Informasi kontak: 

 +6285342943618 Danial Rahman 

danial_rahmaan danial.rahmaan@gmail.com 
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