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ABSTRAK 

Nama   : Nurhalisyah  
NIM   : 20300120068 

Jurusan  : Manajemen Pendidikan Islam  

Judul Skripsi : Efektivitas Kompetensi Profesional terhadap Kinerja    

  Guru di SMK Negeri 1 Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kompetensi 

profesional di SMK Negeri 1 Makassar; 2) Kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar; dan 3) Menguji pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode ex post facto. Populasi berjumlah 90 guru serta 

sampel sebanyak 74 guru dengan teknik Simple Random Sampling dan 

teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan kuesioner (angket) 

dan dokumentasi. Indikator pada kompetensi profesional mengacu pada 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 dan kinerja guru dengan indikator 
kualitas kerja, ketepatan kerja, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. 

Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompetensi profesional diperoleh rata-rata yang berada pada kategori 

sedang dengan persentase 78,4% dan kinerja guru diperoleh rata-rata yang 

berada kategori sedang dengan persentase 74,3%. Adapun hasil analisis 

statistik inferensial menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 12,624 > nilai 

ttabel sebesar 1,665 dengan nilai signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar.  

Implikasi dalam penelitian diantaranya 1) Melihat kompetensi 
profesional guru berdampak terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar, maka hendaknya kepala sekolah senantiasa memperhatikan dan 

mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, seperti 

dengan mengadakan pengembangan kompetensi guru berupa pelatihan 

atau workshop, serta memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan 

kinerja guru guna tercapainya kinerja yang maksimal; 2) Perlu adanya 

kesadaran dari setiap guru untuk terus meningkatkan dan meng-upgrade 

kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing, serta 

inisiatif secara mandiri untuk mengikuti pelatihan yang menunjang 

kinerjanya; dan 3) Peneliti mengharapkan agar dapat memberikan manfaat 

yang baik bagi sekolah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan memainkan peran yang sangat krusial dalam menjamin 

berkembang dan terpeliharanya kehidupan suatu negara. Pendidikan ialah 

upaya sadar buat mempersiapkan masa depan melalui proses pengajaran 

dan pelatihan. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak atas 

pendidikan kapanpun dalam hidupnya. Pendidikan dapat diakses baik 

melalui lembaga  sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Peningkatan  

dan pemerataan pendidikan dianggap sebagai fokus utama dalam 

pembangunan oleh pemerintah Indonesia.1  

Pendidikan adalah tempat orang melakukan upaya sadar untuk 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan. 

Melalui pendidikan pada masa remaja hingga dewasa diyakini terjadi 

transformasi gaya hidup dan penyesuaian dengan konteks sepanjang 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan 

sebuah negara dan kehidupan manusia.2 Hal tersebut tertuang dalam 

kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional No 20 

Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernilai guna 
membina kehidupan nasional, dengan tujuan mengembangkan 
peluang peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

 

1Maria Agatha Widya, “Pengaruh Pelatihan Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah 
Dasar Di Tulugagung,” Jurnal Pendidikan Ekonomi 4, no. 1 (2017): h. 64.  

2Yuli Nurlaeli and Oyon Saryono, “Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru Bahasa Inggris,” Indonesian Journal of 
Education Management and Administra tion Review 2, no. 2 (2018): h. 308. 



2 
 

 
 

berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis dan bertanggungjawab.3  

Pendidikan yang berkualitas memerlukan perhatian terhadap aspek-

aspek pada proses pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan. Peran 

pengajar menjadi faktor penentu dalam sebuah pembelajaran baik dari segi 

akademik maupun administrasi. Oleh karena itu, tanpa dukungan dari 

pengajar yang memiliki profesionalisme dan kualitas yang baik, upaya 

perbaikan dalam pendidikan kemungkinan besar tidak akan memberikan 

hasil yang signifikan.4 

Efektivitas merujuk pada pemanfaatan sumber daya, fasilitas, dan 

infrastruktur yang telah ditetapkan pada tingkat tertentu untuk 

menghasilkan sekumpulan barang atau layanan untuk kegiatan yang 

dilakukan. Ukuran efektivitas mencakup sejauh mana tujuan, baik dalam hal 

kuantitas, kualitas, maupun waktu, tercapai sesuai target. Sehingga, suatu 

usaha atau kegiatan dikatakan efektif apabila maksud dan tujuannya 

berhasil tercapai dalam batas waktu tertentu dan memberikan manfaat 

sesuai kebutuhan. Efektivitas merupakan fungsi keberhasilan yang 

ditentukan oleh seberapa baik tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Semakin mendekati hasil kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

semakin besar pengaruh efektivitasnya.   

Peningkatan efektivitas dan efisiensi kualitas pendidikan yang 

bermutu upaya terus-menerus melalui berbagai keterampilan dalam proses 

pendidikan dan pengajaran. Kompetensi merupakan kapasitas yang 

bersumber dari pendidikan dan pelatihan mencerminkan kebiasaan untuk 

 

3Depdiknas, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Jakarta, 2003), h. 4.  

4Erni Andriani, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Terhadap Kinerja Guru Sekolah 
Dasar Negeri Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,” Skripsi (Universitas 
Negeri Semarang, 2017), h. 1.  
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bertindak berdasarkan informasi sehingga tindakan yang diambil akan 

bermanfaat bagi orang yang melakukan tindakan tersebut dan juga orang 

lain. 5  

Seorang guru perlu memiliki beragam kompetensi yang mencakup 

perilaku, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat melakukan 

pekerjaannya seefektif mungkin. Selain itu, guru perlu memiliki 

keterampilan yang lain sebagaimana yang tertuang dalam UU Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 10 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa:    

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 
diperoleh melalui pendidikan profesi.6  

Berbicara kompetensi profesional melibatkan pembicaraan tentang 

bagaimana seorang guru dapat menyampaikan layanan pembelajaran 

kepada siswa. Kompetensi profesional ini mencakup keterampilan mengajar 

yang memenuhi persyaratan pendidikan nasional serta kemahiran guru 

dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk 

memperoleh pemahaman materi yang mendalam.7 Oleh karena itu, untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru perlu ahli dalam gagasan 

teoritis dan kemampuan untuk memilih metode, strategi, dan prosedur yang 

tepat. 

Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 mengenai kompetensi 

profesional guru tersebut mencakup: (1 Penguasaan materi, struktur, 

 

5Siti Khadijah, “Efektivitas Pelatihan Kompetensi Dalam Peningkatan Kinerja Guru 
Di Smpn 1 Batang Gangsal,” Jurnal Mitra Manajemen 1, no. 2 (2018), h. 155.  

6Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru Dan Dosen, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Jakarta, 2005), h. 6. 

7Indah Hari Utami dan Aswatun Hasanah, “Kompetensi Profesional Guru Dalam 
Penerapan Pembelajaran Tematik Di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta,” Jurnal 
Pendidikan 8, no. 3 (2019), h. 122. 
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konsep, dan pemikiran ilmiah yang mendukung mata pelajaran yang 

diajarkan; 2) Pemahaman terhadap standar kompetensi dan kompetensi inti 

mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diajarkan; 3) 

Pengembangan bahan ajar dengan pendekatan kreatif; 4) Pengembangan 

profesional melalui praktik reflektif; dan 5) Pengembangan teknologi dan 

komunikasi dalam pengembangan diri. Dengan demikian, kompetensi 

profesional pada dasarnya mencakup pengetahuan ilmiah yang sesuai 

dengan ilmu yang dikuasai dan jenjang pendidikan yang dimiliki, karena 

tugas mengajar merupakan bagian integral dari profesi guru. Profesional 

diartikan sebagai pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian, tanggung jawab dan loyalitas, berdasarkan firman Allah dalam QS 

Al-Ankabut/29:43 yang menyatakan bahwa :  

َ
 
عٰلِمُوْن

ْ
َ ال

َ
َ اِلّ

 
ا ه 
ُ
عْقِل ا ي  م  َ و 

 
اس 
َ
ا لِلن ه  ب  ُ  

ضْْ
 
الَُ ن

 
مْث
 ْ
َ الْ

 
ك
ْ
تِل  و 

Terjemahnya :  

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami ciptakan untuk manusia; 
dan tidak ada seorang pun yang memahaminya kecuali mereka yang 
berilmu.8 

Penafsiran surat Al-Ankabut ayat 43 menurut Tafsir Al Misbah, 

menyatakan bahwa: Hanya orang-orang yang berpengetahuan yang bisa 

memahaminya. Firman-Nya yang berbicara tentang perumpamaan-

perumpamaan dalam Al-Qur’an, ditegaskan bahwa hanya orang-orang yang 

memiliki pengetahuan yang mendalam yang dapat memahaminya. 

Ungkapan “Orang-orang bijak saja yang dapat memahaminya” memberikan 

perumpamaan perumpamaan-perumpamaan tersebut memiliki makna yang 

mendalam, melampui sekedar makna harfiah kata-kata Setiap individu akan 

memahami perumpamaan tersebut sesuai dengan kapasitas ilmiahnya, dan 

 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya 
(Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013), h. 401. 
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hasil pemahaman dapat bervasiasi antar individu, bahkan ada yang dapat 

memahami dengan lebih mendalam daripada orang lain. Artinya, 

perumpamaan yang disajikan bukan sekedar istilah-istilah, melainkan 

mengandung makna dan bukti yang sangat jelas.9 Ayat ini juga menyoroti 

keutamaan ilmu pengetahuan, di mana orang yang memiliki pengetahuan 

akan mendapatkan kebaikan berupa pahala dan keberkahan yang terus 

mengalir kepadanya seiring pengetahuannya diturunkan secara turun 

temurun. 

Adanya kompetensi ini, tenaga pendidik diharapkan mempunyai skill 

ketika mengajar, menjadi teladan bagi siswa serta terus mengembangkan 

diri dalam bidang profesionalnya. Oleh karena itu, diperlukan tim guru yang 

profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seorang guru SMK 

merupakan guru yang mempunyai kualifikasi profesional dan kompeten 

melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kebutuhan tugas mengajar.10  

Salah satu determinan keberhasilan pekerjaan seorang guru adalah 

kinerjanya, yang meliputi pemenuhan tanggung jawab dan tugas untuk 

mencapai tujuan pendidikan sekolah.11 Untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran, guru yang berkualitas tinggi dapat merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar (PBM) secara 

komprehensif berdasarkan disiplin profesional dan disiplin kerja. Kinerja 

guru dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan 

 

9Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-
Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 501-502. 

10Lisa’diyah Ma’rifataini, “Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Umum Di Mts,” 
Jurnal Edukasi 12, no. 06 (2014): h.70–82. 

11Abdul Mutholib, Zaenab Hanim, dan Azainil, “Efektivitas Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru Di Sma Negeri 1 Muara Wahau,” Jurnal Ilmu 
Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN) 1, no. 1 (2021): h. 1–8. 
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pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, 

termasuk proses dan hasil kerja di tingkat individu maupun organisasi.  

Strategi penting dalam pengembangan guru berkualitas adalah 

memberikan pelayanan berkesinambungan guna meningkatkan kinerjanya. 

Pada saat yang sama, kinerja guru juga terkait dengan tanggung jawab yang 

harus diemban oleh guru itu sendiri.12 Sebagai pendidik profesional, maka 

guru wajib memiliki kompetensi. Guru dengan kualitas sumber daya 

manusia yang tinggi dan memiliki kompetensi profesional keguruan 

berperan sebagai salah satu faktor untuk mencapai tujuan pendidikan 

sekolah. Dengan demikian, seorang guru yang berkualitas diharapkan 

memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya 

dalam membentuk dan mendidik generasi penerus bangsa.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada tanggal 27 Juni 2023 yang 

dilakukan di SMK Negeri 1 Makassar yang mayoritas guru sudah 

tersertifikasi, diperoleh informasi bahwa guru di SMK Negeri 1 Makassar 

dalam aktivitas sehari-harinya berusaha melakukan tugasnya secara 

profesional sesuai dengan kompetensi profesional guru, tentu hal ini 

sebagai sebuah prestasi bagi sekolah tersebut dengan ditandainya penilaian 

kinerja yang cukup baik. Namun ditemukan permasalahan di lapangan 

dengan mewancarai salah satu guru yaitu Ibu Rabaisah, S.Pd bahwasanya 

sekolah pernah melakukan program pengembangan kompetensi profesional 

guru yaitu upskilling (Program untuk meningkatan kemampuan guru) dan 

reskilling (Pelatihan kemampuan baru bagu guru SMK)  yang dimana 

program ini merupakan peningkatan kompetensi guru berupa praktik-

 

12Muhamad Sholeh, “Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru,” Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2017): h. 41. 
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praktik yang sesuai dengan bidang kompetensi gurunya, namun program ini 

tidak berkesinambungan dilakukan di sekolah tersebut.  

Berangkat dari masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Profesional 

Terhadap  Peningkatan Kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Makassar? 

2. Bagaimana kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar?  

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar? 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban teoritis yang bersifat sementara 

terhadap rumusan masalah. Dikatakan sementara, karena jawaban itu baru 

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

empirik yang diperoleh melalui pengumpukan data di lapangan.13 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar. 

 

13Sulaiman Saat and Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, ed. by Muzakkir 
(Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 44.s 
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D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Untuk memperjelas pemahaman antara peneliti dan pembaca dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan memperjelas variabel dalam penelitian 

ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi variabel 

pada penelitian ini adalah:   

a. Variabel Bebas (Kompetensi Profesional)  

Kompetensi Profesional adalah kemampuan dan keahlian khusus 

yang dimiliki seseorang dalam bidang keguruan sehingga guru mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal.  

Indikator kompetensi profesional guru yang diteliti pada penelitian 

ini berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 meliputi : (1)  Menguasai 

materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diampu; (3) Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) Mengembangkan 

keporfesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; 

dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

b. Variabel Terikat (Kinerja Guru)   

Kinerja guru adalah gambaran hasil kerja yang dilakukan pendidik 

terkait dengan tugas yang diembannya dan merupakan tanggungjawabnya 

dalam ruang lingkup pendidikan.  
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Indikator kinerja guru yang diteliti pada penelitian ini meliputi : (1) 

Kualitas kerja; (2) Ketapatan waktu; (3) Inisiatif; (4) Kemampuan; dan (5) 

Komunikasi.  

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca 

dapat memahami pokok pembahasan dan tidak terjadi kekeliruan pada 

penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada tinjauan teoritis tentang 

efektivitas kompetensi profesional terhadap  kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar. Maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah 

menyangkut informasi yang berkaitan kompetensi profesional pada  kinerja 

guru.  

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Dalam melakukan penelitian, Salah satu cara untuk menunjukkan 

peneliti dalam menyusun sebuah tulisan adalah dengan melakukan 

penelitian pustaka. Hal tersebut agar menghindari kesamaan bahwa dalam 

topik yang peneliti ambil belum pernah diteliti sebelumnya.  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait topik 

penelitian ini, yaitu: 

1) Jurnal yang telah disusun oleh Siti Khadijah dengan judul “Efektivitas 

Pelatihan Kompetensi dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMPN 1 

Batang Gangsal” Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang 

ada di SMPN 1 Gangsal. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan 
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reduksi data, display data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan.14 

Peneliti sebelumnya telah mengeksplorasi perbedaan antara pelatihan 

kompetensi dalam peningkatan kinerja guru, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan fokus pada aspek kompetensi profesional untuk 

meningkatkan kinerja guru. Meskipun demikian, persamaan yang dapat 

diidentifikasi antara keduanya adalah keterlibatan dalam pemahaman 

dan peningkatan kinerja guru.  

2) Jurnal yang telah disusun oleh Sulastri, Happy Fitria, Alfroki Martha 

dengan judul “Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan”  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

mendalami strategi pengembangan profesional guru di SMP Negeri 8 

Prabumulih. Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi 

dengan sampel penelitian sama dengan populasi yakni 62 guru. Adapun 

hasil penelitian ini yaitu kompetensi guru SMP Negeri 8 Prabumulih 

relatif baik, dimana semua guru berpredikat sarjana, sudah tersertifikasi 

dan ada yang berprestasi pada tingkat provinsi. Upaya dalam 

pengembangan kompetensi profesional dengan mengikuti diklat, 

pelatihan penataran, workshop dan KKG.15 

Persamaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang 

akan dilakukan adalah keduanya mengeksplorasi aspek kompetensi 

profesional. Namun, perbedaannya terletak pada variabel kinerja guru.  

3) Skripsi yang telah disusun oleh Mega Ayu Rahmawati dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Kerja 

 

14Siti Khadijah, “Efektivitas Pelatihan Kompetensi dalam Peningkatan Kinerja Guru 
Di Smpn 1 Batang Gangsal,” Jurnal Mitra Manajemen 1, no. 2 (2018): h. 151–163. 

 15Sulastri, Happy Fitria, dan Alfroki Martha, “Kompetensi Profesional Guru dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan,” Journal of Education Research 1, no. 3 (2020): h. 258–
264. 
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Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Di Kota Tegal”. Penelitian ini 

menggunakan kuantitaf dengan pendekatan analisis regresi linear 

sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi 

profesional guru berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi di Kota 

Tegal.16 Perbedaan dengan peneliti yang akan datang, peneliti 

sebelumnya mengkaji dampak kompetensi profesional guru terhadap 

kinerja guru, dan temuannya menunjukkan bahwa kompetensi 

profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. 

Sebaliknya, penelitian yang akan datang berfokus pada apakah 

kompetensi profesional efektif terhadap kinerja guru. 

4) Skripsi yang telah disusun oleh Siti Chairil dengan judul “Efektivitas 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam Menunjang 

Profesionalisme Guru” Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan jenis metode deskrptif. Populasi sebanyak 37 orang 

serta sampel yang diambil sebanyak 22 orang guru di SMP 22 Setiabudi 

Pamulang. Teknik pengumpulan datamenggunakan wawancara, survei, 

dan studi dokumentasi.17 

Penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana pendidikan 

dan latihan profesi guru (PLPG) membantu profesionalisme guru, 

membahas peran PLPG dalam membantu profesionalisme guru. Namun, 

penelitian ini yang peneliti lakukan berfokus pada kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Makassar. 

 

16Mega Ayu Rahmawati, “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi 
Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Di Kota Tegal”, Skripsi (Universitas Negeri 
Semarang, 2011), h. 82.  

17Siti Chairiah, “Efektivitas Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam 
Menunjang Profesionalisme Guru (Studi Kasus pada Guru SMP Muhammadiyah 22 
Setiabudi Pamulang Tangerang- Banten)” Skipsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 54. 
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5) Jurnal yang telah disusun oleh Ayu Dwi Kesuma Putri dan Nani 

Imaniyati dengan judul “Pengembangan Profesi Guru dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru” bertujuan untuk mengetahui gambaran 

mengenai profesi guru, kinerja guru, serta pengaruh pengembangan 

profesi guru terhadap kinerja guru. Hasil penelitian ini menunjukkan 

ada pengaruh yang signifikan pengembangan profesi guru terhadap 

kinerja guru. Dalam pengembangan profesi guru, hal yang penting 

dalam membangun kemandirian dikalangan guru sehingga dapat lebih 

mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas.18 Adapun persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

mencakup pembahasan kinerja guru. 

6) Skripsi yang telah disusun oleh Erni Andriani dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri 

Dabin II Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang” penelitian ini 

menggunakan metode penlitian kuantitatif dengan pendekatan analisis 

regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik 

dan kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri II Dabin II Kecamatan 

Petarukan Kabupaten Pemalang.19 Adapun persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

sama mencakup pembahasan mengenai variabel kinerja guru serta 

 

18Ayu Dwi Kesuma Putri dan Nani Imaniyati, “Pengembangan Profesi Guru dalam 
Meningkatkan Kinerja Guru,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 2, no. 2 (2017): h. 
209. 

19Andriani,  "Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran TIK Di SMA Muhammadiyah 1 UNISMUH Makassar", Skripsi (Makassar: Fak 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 107. 
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terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket 

(kuesioner). Selanjutnya perbedaan pada skripsi ini hanya membahas 

terkait variabel kompetensi pedagogik dan kinerja guru, sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait variabel 

kompetensi profesional dan kinerja guru. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui  kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar. 

c. Untuk menguji pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam mengembangkan pengawasan dan mendukung teori-

teori yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang pendidikan, khsuusnya 

Manajemen Pendidikan Islam terutama di bidang sumber daya manusia, 

yaitu khusunya guru yang berkaitan dengan kompetensi profesional dan 

kinerja guru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah rujukan atau 

bahan referensi bagi peserta didik lainnya yang sedang melakukan 

penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.   

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk peneliti, diharapkan mampu membaca ilmu, pengalaman dan 

pemahaman kepada lembaga pendidikan. 
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2) Untuk sekolah, diharapkan dapat menjadi sumbangan yang positif bagi 

sekolah, terutama dalam rangka peningkatan kinerja guru sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

3) Untuk pembaca, diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi lebih 

lanjut tentang  kompetensi profesional dan kinerja guru. 

4) Untuk guru, diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan 

evaluasi atas kinerja guru dalam melaksanakan tuganya.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Profesional Guru  

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Kata “kompetensi” dapat didefinisikan sebagai keterampilan. 

Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai inti yang 

tercermin dalam cara berpikir dan berperilaku seseorang. Kompetensi ini 

termasuk keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas tertentu.1  

Menurut McLeod, mendefinisikan kompetensi sebagai perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. Kompetensi guru sendiri merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak 

di mata pemangku kepentingan.2 

Menurut E. Mulyasa, kompetensi dapat diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.3 

Dengan kata lain, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas berdasarkan 

 

1Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori untuk Praktik 
Profesional, ed. Irfan (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1. 

2Suyanto and Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan 
Kualifikasi dan Kualitas Guru Di Era Global, ed. by Rusyda Fauzana dan Rizal Pahlevi Hilabi 
(Jakarta: Erlangga Group, 2013), h. 1. 

3E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik dan Implementasi 
(Bandung: Rhineka Cipta, 2002), h. 38. 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap relevan dengan tugas tersebut.4 Arti 

lain dari kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi  pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut kemudian 

menerapkannya dalam bidang pekerjaan sesuai standar kinerja yang 

ditetapkan. 

Menurut Arifin dalam Audina mengemukakan bahwa guru yang 

dinilai kompeten, apabila: 1) Guru mampu mengembangkan tanggung 

jawab dengan sebaik-baiknya; 2) Guru mampu melaksanakan peranan-

peranannya secara berhasil; 3) Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai 

tujuan pendidikan sekolah; dan 4) Guru mampu melaksanakan peranannya 

dalam proses belajar mengajar di sekolah.5 

Selain itu, menurut Wina Sanjaya, terdapat pula empat wilayah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, yakni: 

a. Pemahaman terhadap teori belajar dan perilaku peserta didik  

Perangkat pertama ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

memahami teori-teori dasar psikologi, antropologi, sosiologi, linguistik, 

teknologi dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Pemahaman konsep dasar 

disiplin ilmu tersebut sangat penting agar guru dapat efektif mengelola 

proses pembelajaran di kelas. Misalnya, guru perlu mengetahui mengapa 

dan kapan harus menggunakan prinsip penguatan, mengapa dalam guru 

perlu memahami latar belakang budaya siswa ketika berinteraksi. Oleh 

karena itu, tindakan guru dalam manajemen pembelajaran dipengaruhi oleh 

kemampuan dalam memahami teori tersebut.  

 

4Khadijah, “Efektivitas Pelatihan Kompetensi dalam Peningkatan Kinerja Guru Di 
Smpn 1 Batang Gangsal”, Jurnal Mitra Manajemen 1 no. 2 (2017): h.155. 

5Audina, "Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran TIK Di SMA Muhammadiyah 1 UNISMUH Makassar", Skripsi (Makassar: Fak 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 8. 
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b. Pemahaman tentang berbagai sikap  

Hal ini mencakup perilaku terhadap profesi guru itu sendiri, sikap 

guru pada peserta didik, sikap terhadap teman sebaya dan orang tua, serta 

sikap guru terhadap materi yang diajarkan. Pandangan guru terhadap 

rekan-rekannya sangatlah penting, sebab faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi suasana sosial dan psikologis profesi guru. Misalnya, guru 

yang memandang teman sejawat sebagai pesaing atau orang yang kurang 

berpengalaman dibandingkan dirinya, akan memiliki sikap yang berbeda 

dengan guru yang memandang teman sejawatnya sebagai kolega atau 

anggota tim demi menjamin keberhasilan peserta didik di lembaga sekolah.  

Pandangan guru terhadap orang tua murid pun penting. Orang tua 

dianggap sebagai bagian yang memiliki andil atas keberhasilan program 

sekolah. Oleh karena itu, orang tua perlu dilibatkan bukan hanya ketika 

menyusun program sekolah, akan tetapi juga dalam melaksanakan program 

dan kontrol tingkat keberhasilannya.  

Pandangan guru terhadap materi pelajaran juga sangat penting. 

Materi pelajaran tidak seharusnya dianggap sebagai bahan pelajaran yang 

harus diingat, tetapi sebagai alat yang dapat membantu peserta didik 

mengembangkan potensinya.  

c. Pemahaman tentang materi atau bahan ajar  

Kemampuan penguasaan materi pelajaran sangat penting bagi setiap 

guru. Guru yang mempunyai pemahaman menyeluruh terhadap materi 

pelajaran di bidangnya tidak hanya menampilkan sikap percaya diri ketika 

mengajar, namun juga dapat memotivasi siswa untuk belajar.  Dengan 

demikian, guru harus mempunyai arah dan tujuan mata pelajaran yang 



18 

 
 

diajarkannya, atau yang disebut dalam kurikulum satuan pengajaran 

sebagai standar isi, termasuk standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Pemahaman terhadap kurikulum sangat penting karena  

mempengaruhi perkembangan indikator hasil pembelajaran dan 

pengembangan strategi pembelajaran untuk mencapainya.  

d. Kemampuan tentang berbagai keterampilan mengajar  

Seorang guru yang baik tidak hanya harus mengetahui apa yang akan 

diajarkan (what to teach), tetapi juga harus mengetahui cara 

mengajarkannya (how to teach). Ada banyak keterampilan mengajar penting 

yang perlu dipahami dan dipraktikkan oleh guru. Keterampilan yang 

dimaksud misalnya keterampilan bertanya, yakni keterampilan 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik; keterampilan 

reinforcement, yakni kemampuan menguatkan setiap respons peserta didik; 

keterampilan variasi stimulus, yakni keterampilan untuk memperhatikan 

konsentrasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran; dan lain sebagainya.6 

Kemampuan guru sangat bergantung pada kompetensinya terutama 

dalam bidang pendidikan. Ini menunjukkan signifikan kompetensi dalam 

konteks pendidikan, karena tanpa kompetensi yang memadai, kualitas 

pembelajaran dan pengajaran dapat terpengaruh secara negatif. Kehadiran 

kompetensi yang memadai menjadi krusial untuk menjaga kualitas 

pendidikan, dan tanpa kompetensi yang tepat, hasilnya dapat berdampak 

negatif pada pendidikan secara keseluruhan. 

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang harus 

 

6Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 7. 
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dimiliki seorang guru yang selaras dengan tugas dan fungsinya dalam 

menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik.  

2. Konsep Islam tentang Kompetensi Guru  

Dalam Islam ulama atau guru dinilai sebagai orang yang paling 

mengetahui, memahami, dan beriman terhadap apa yang dituturkan oleh 

Allah SWT. Muhammad Athiyah al- Abrasy menjelaskan bahwa diantara 

tanggung jawab seornag pendidik adalah menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada para penuntunnya dengan kesungguhan dan keikhlasan, sehingga 

tidak ada seorangpun dari mereke yang menjadi dosa akibat memendam 

ilmu pengetahuan, yang nantianya akan mendapatkan siksa di akhirat.7 

Kompetensi guru yang dikaitkan sebagai modal dalam pengelolaan 

pendidikan dan pengajaran banyak jenisnya. Berikut beberapa kompetensi 

guru menurut Samsul Nizar, diantaranya:  

a. Zuhud  

Zuhud artinya tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-

mata karena mencari keridhaan Allah SWT. Seorang guru menduduki 

tempat yang tinggi dan suci, maka ia harus mengetahui kewajiban sesuai 

dengan posisinya. Guru haruslah orang yang benar-benar zuhud yang 

semata-mata mengajar dengan maksud mencari keridhaan Ilahi. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Yasin/36: 21 yang berbunyi: 

بِعُوْا
َ
نَْ ات َ م 

َ
مَْ لّ

ُ
ك
ُ
ل ٔـَ سْ جْرًا ي 

َ
مَْ ا

ُ
َ وَه

 
وْن

ُ
د
 
هْت  مُّ

Terjemahnya:  

 

7Angga Putra Kurniawan, ‘Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap 
Motivasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 5 Blitar’, Skripsi, 2015, h. 27.  
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Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk.8 

Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat ini 

bermakna seseorang tidak wajar diikuti disebabkan oleh salah satu dari dua 

sebab. Pertama, karena ucapan dan tindakannya merupakan kesesatan, dan 

tentu saja mengikuti kesesatan atau orang sesat tidak dapat dibenarkan. 

Kedua, apabila dia mempunya maksud buruk, misalnya ingin memperkaya 

diri, atau mencari popularitas.9 Dalam hal ini, seorang guru yang baik adalah 

ia yang tidak memiliki maksud buruk, tidak meminta upah atau imbalan 

duniawi, dan bukan pula orang yang sesat.  

b. Kebersihan guru  

Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, 

terhindar dari dosa besar, sifat ria’ (mencari nama), dengki, permusuhan, 

perselisihan, dan sifat tercela lainnya. 

c. Ikhlas dalam pekerjaan  

Keikhlasan dan kejujuran seorang guru dalam pekerjaannya 

merupakan jalan terbaik menuju kesuksesannya dalam menjalankan tugas 

dan mendidik peserta didiknya. Orang yang tergolong ikhlas adalah seorang 

yang berbicara sesuai dengan kata hatinya dan kondisi yang sebenarnya 

atau tidak mudah berbohong  

d. Pemaaf  

Seorang guru harus bersifat pemaaf, terutama kepada peserta 

didiknya. Ia harus sanggup menahan diri, menahan amarah, berlapang hati, 

banyak bersabat, dan berkepribadian yang berwibawa. 

 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya 
(Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013), h. 441. 

9M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an),  
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 526. 
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e. Harus mengetahui tabiat peserta didik  

Guru harus mengetahui tabiat pembawaan, kepribadian, perasaan, 

dan pemikiran peserta didiknya agar ia tidak salah dalam mendidik. Dengan 

memperhatikan hal tersebut dalam mengajar, seorang guru dapat memilah 

mata pelajaran yang sesuai untuk peserta didiknya yang sejalan dengan 

tingkat kemampuan mereka. Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk 

mengajarkan materi pengetahuan yang mudah terlebih dahulu sebelum 

memberikan materi ajar yang sulit.  

f. Harus menguasai  

Seorang guru harus sanggup menguasai mata pelajaran yang 

diajarkannya, serta memperdalam pengetahuannya tentang mata pelajaran 

yang diampuhnya. Sebagaimana Allah SWT sebagai maha Pendidik telah 

memberikan contoh dalam QS. Thaha/9:114 yang berbunyi :  

لَْ 
ُ
ق ََۖو 

 
حْيُه َ و 

 
يْك

َ
َ اِل

ٰٓ
ضْ

ْ
ق َ يُّ

ْ
ن
َ
بْلَِ ا

 
نَِ مِنَْ ق

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
لَْ بِال عْج 

 
َ ت
 
لّ َ و 

قُّ  ح 
ْ
َ ال

ُ
لِك م 

ْ
َُ ال

ٰ
َ اللّ

َ
عٰل

 
ت
 
ف

مًا
ْ
َْ عِل ِ نِْ

ْ
د َ ز 

 رَب 

Terjemahnya:  

Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah 
kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu dan katakanlah: “Ya Tuhanku, 
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.10 

Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat ini 

bermakna tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak 

membacakan, yakni menjelaskan makna pesan-pesan Al-Qur’an kepada 

sahabat-sahabat beliau setelah jelas buat beliau maknanya.11 Ayat tersebut 

 

10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya 
(Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013), h. 320. 

11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an),  
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 378. 
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menjelaskan bahwa agar seorang guru harus menguasai mata pelajaran 

terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada peserta didiknya.  

Menurut Husein Syahatah dalam bukunya Kiat Islami Meraih 

Prestasi Kompetensi guru yang efektif bagi seorang guru adalah:  

a. Hendaknya waktu datang dan selesai mengajar tepat pada waktunya 

serta tidak terlambat masuk ruangan kelas dan tidak keluar sebelum 

waktunya. 

b. Hendaknya seorang guru mampu memahamkan para pelajarannya 

dengan hikmah, pengalaman, serta karakter yang kuat, ditambah 

keahlian dalam mengajar dan mendidik.  

c. Hendaknya guru menghargai kepribadian serta karakter peserta didik 

sekaligus mendidik dengan baik, sabar, lembut, penuh kasih sayang, dan 

memperoleh simpati mereka.12 

3. Standar Kompetensi Guru  

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemerintah 

merumuskan empat jenis kualifikasi guru menurut ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional yang diproleh melalui pendidikan 
profesi.13 

 

12Angga Putra Kurniawan, "Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap 
Motivasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 5 Blitar", Skripsi, 2015, h. 33-34.  

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru Dan Dosen, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Jakarta, 2005), h. 6. 
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Berdasarkan aturan tersebut, maka untuk mendapatkan sertifikasi 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai tenaga kependidikan, 

standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, di antaranya:  

a. Kompetensi pedagogik  

Kompetensi pedagogik yang diperlukan oleh seorang pendidik 

melibatkan  pemahaman terhadap siswa, perencanaan materi 

pembelajaran, penilaian pembelajaran, serta pengembangan potensi 

peserta didik. Setiap  subkompetensi dijabarkan dengan indikator, antara 

lain:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kulturan, emosional, dan intelektual; 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik; 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu; 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; dan 
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10)   Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.14 

b. Kompetensi kepribadian  

Seorang tenaga pendidik harus mempunyai kepribadian yang kuat, 

stabil, matang, bermoral tinggi, dan berwibawa serta mampu menjadi 

contoh bagi siswanya. Subkompetensi dalam aspek kepribadian terdiri dari:  

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan 

nasional Indonesia; 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berahklak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa; 

4) Menunjukkan etos kerja tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru dan rasa percaya diri; dan 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.15 

c. Kompetensi sosial  

Tenaga pendidik mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan berbagai orang, seperti sesama guru, staf sekolah, 

orang tua/wali siswa, dan seluruh stakeholder dikenal sebagai kompetensi 

sosial guru. Subkompetensi termasuk: 

 

14 Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Jakarta, 2007), h. 18-20. 

15Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Jakarta, 2007), h. 21. 
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1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondiri fisik, latar belakang 

keluaraga, dan status sosial ekonomi; 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 

3) Beradabtasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya; dan 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain.16 

d. Kompetensi profesional  

Kompetensi profesional merupakan melibatkan penguasaan mata 

pelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai, termasuk 

kurikulum mata pelajaran dan standar keilmuan, serta pemahaman tentang 

struktur dan metodologi pendidikan.17 Setiap subkompetensi mempunyai 

indikator penting, diantaranya:  

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu; 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; dan 

 

16Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Jakarta, 2007), h. 21. 

17Muhammad Anwar, Menjadi Guru Profesional, ed. Suwito and Riefmanto (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2018), h. 49.  
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5)  Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri.18 

3. Pengertian Kompetensi Profesional Guru 

Istilah profesional berasal dari kata profession (pekerjaan) yang 

berarti sangat mampu melakukan pekerjaan.19 Sebagai kata benda, 

profesional berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan 

menggunakan profesiensi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian.20 

Menurut Johnson, Kompetensi profesional guru merupakan perilaku 

rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. Profesional berarti sifat yang ditampilkan dalam 

perbuatan, dan ada komitmen untuk selalu meningkatkam kemampuan 

dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.21 

Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian 

tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak 

dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan 

melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Sementara itu yang 

dimaksud profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.22 Profesional guru 

 

18Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Jakarta, 2007), h. 22. 

19Kamus, ‘KBBI Daring’, Https://Www.Kbbi.Web.Id/Profesional, 2016. 

20Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 
Rosadakarya, 2010), h. 230. 

21Buchari Alma, Guru Profesional (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 151. 

22Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2007), h. 11. 
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merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan 

kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan 

dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.  

Kompetensi profesional guru adalah suatu sikap atau penampilan 

seorang guru yang memiliki dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap 

komitmen terhadap kualitas proses dan hasil kerjanya, serta sikap continous 

improvement yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui 

model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman, yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi dan latihan tertentu yang menuntut 

persyaratan khusus dan memiliki tanggung jawab serta kode etik yang 

selalu dijadikan sebagai pedoman dalam tingkah lakunya.  

4. Indikator Kompetensi Profesional Guru  

kompetensi profesional guru merupakan pengintegrasian antara 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang ditampilkan dalam bentuk 

perilaku dan tanggung jawab yang telah menjadi bagian dari seorang guru 

dalam menjalankan profesinya. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah 

kompetensi profesional guru yang dimiliki oleh seorang guru yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengukur keprofesionalannya.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 

Bab IV pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa:  

Kompetensi profesional guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
yaitu salah satunya kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi.23 

Dalam PP RI No 16 Tahun 2007, Indikator kompetensi profesional 

sebagai berikut: 

 
23Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Jakarta, 2005), h. 6. 
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a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diajarkan; 

b. Menguasai standar kompetensi profesional guru dan kompetensi guru 

dasar mata pelajaran yang diajarkan; 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif; 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; dan 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasia untuk 

mengembangkan diri.24 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi indikator 

profesional guru dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:  

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diajarkan.  

Penguasaan materi pelajaran adalah kemampuan mengetahui, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan, dan 

mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkan. Ada dua hal 

berkaitan dengan penguasaan bahan mata pelajaran yaitu :  

1) Menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah  

2) Menguasai bahan pendalaman dan pengaplikasiannya  

b. Menguasai standar kompetensi profesional dan kompetensi profesional 

guru dasar mata pelajaran yang diajarkan.  

Standar kompetensi profesional guru merupakan kompetensi 

profesional yang harus dimiliki dan dikembangkan secara utuh dari empat 

kompetensi profesional guru utama, yaitu kompetensi profesional guru 

 
24Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru (Jakarta, 2007), h. 22. 
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pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi 

profesional guru tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Kompetensi 

profesional  guru pedagogik menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Memahami karakteristik 

siswa yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif 

Dalam mengembangkan suatu materi, guru harus lebih kreatif ketika 

menyajikan pokok bahasan. Ketika guru memberikan sesuatu yang baru 

dalam mengajar, maka para siswa akan lebih bersemangat untuk 

mengetahui apa yang selanjutnya akan terjadi dan guru harus melihat tolak 

ukur yang bisa diterima oleh siswa.  

d. Mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

Kompetensi profesional guru ini diharapkan guru melakukan refleksi 

terhadap kinerja sendiri secara terus menerus dan memanfaatkan hasil 

refleksi untuk meningkatan keprofesian. Guru melakukan penelitian 

tindakan kelas dan mengikuti perkembangan keprofesian melalui belajar 

dari berbagai sumber, guru memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan 

pengembangan keprofesian jika dimungkinkan. Indikator penilaian pada 

kompetensi profesional guru ini adalah :  

1) Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung 

dengan contoh pengalaman sendiri; 

2) Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman 

sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang 

menggambarkan kinerjanya; 
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3) Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk 

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

selnajutnya dalam program pengembagan keprofesian 

berkelanjutan; dan 

4) Guru dapat mengaplikasikan pengalaman pengembangan 

keprofesian berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri  

Guru merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses 

belajar mengajar di kelas, sehingga dibutuhkan sosok guru yang inspiratif, 

kreatif, inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam proses pembelajaran bukan guru yang gagap terhadap 

teknologi (gaptek).  

Dalam menyampaikan materi bahkan penguasaannya terhadap 

materi masih terbatas dan terkesan tidak menarik, karena hanya 

mengandalkan ilmu didapatakannya tanpa mengkolaborasikan informasi 

disumber-sumber yang lain seperti buku yang relevan, internet, koran, 

majalah dan lain-lain. Dengan kemampuan kolaborasi tersebut guru mampu 

membuat materi pelajaran yang sulit menjadi mudah dipahami oleh 

siswanya, sehingga terciptalah suasana belajar yang nyaman, senang bagi 

siswa dan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru mudah 

dipahami oleh siswanya dengan bantuan teknologi informasi. Permasalahan 

lain mengenai penguasaan materi pembelajaran oleh guru adalah guru yang 

mengajar tidak pada kompetensi profesional gurunya.  
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Hal serupa juga yang dikemukakan oleh Salman Rusydie, sebagai 

seorang pendidik profesional yang memiliki kriteria tertentu untuk 

mencapai kesuksesan dalam mendidik, yaitu:  

a. Guru perlu memiliki tingkat kecerdasan yang memadai, khususnya 

terkait dengan materi pelajaran yang diajarkannya. Hal ini menuntut 

guru untuk memperluas pengetahuannya agar sumber penagajran 

tidak terbatas pada buku panduan saja; 

b. Keterampilan untuk memahami visi dan misi pendidikan, sehingga 

seorang guru dapat menetapkan prioritas dan bekerja dengan tujuan 

yang jelas. Hal ini guru menyadari bahwa tugas mengajar melibatkan 

lebih dari sekedar kegiatan rutin di dalam kelas; 

c. Guru perlu memiliki keahlian dalam mentransfer pengetahuan atau 

menguasai metode pembelajaran dengan baik. Hal ini menjadi 

esensial bagi setiap guru agar apa yang diajarkannya benar-benar 

mencapai sasaran dan efektif; 

d. Pemahaman yang mendalam tentang konsep perkembangan peserta 

didik sangat diperlukan. Guru dapat mengevaluasi keberhasilan 

peserta didik dalam pembelajaran, mengidentifikasi hambatan yang 

dihadapi dan menyusun solusi yang sesuai; 

e. Guru harus memiliki keterampilan dalam mengorganisir peserta 

didik agar kegiatan belajar menjadi efektif. Peserta didik yang tidak 

teratur selama pembelajaran dapat menyebabkan masalah, terutama 

terkait dengan cara mereka menerima pelajaran dari guru; dan 
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f. Kreativitas dan seni dalam metode pengajaran perlu dimiliki oleh 

guru, sehingga kegiatan belajar dapat menjadi pengalaman yang 

menyenangkan bagi peserta didik.25 

B. Kinerja Guru  

1. Pengertian Kinerja Guru  

Kata “Kinerja” jika ditinjau secara bahasa berasal dari kata 

performance.26 Menurut Lan, kinerja dapat dijelaskan sebagai pencapaian 

kerja, pelaksanaan tugas, hasil pekerjaan, atau penampilan kerja. Kinerja 

merujuk pada hasil kerja seseorang dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan, didasarkan pada keterampilan, pengalaman, dedikasi, dan 

keahlian yang dimiliki.27 

Menurut Ahmad Susanto menyatakan bahwa kinerja guru diartikan 

sebagai pencapaian, output, serta keterampilan yang ditunjukkan dalam 

melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.28 Selain dari hasil 

kerjanya, kinerja guru juga mencakup sikapnya dalam bekerja dan sejauh 

mana kompetensi yang dibutuhkan terpenuhi. 

Menurut Hamzah B Uno menyatakan bahwa kinerja guru merupakan 

gambaran hasil kerja yang dilakukan pendidik terkait dengan tugas yang 

diembannya dan merupakan tanggung jawabnya.29 

 
25Ilham and Ihwan P. Syamsuddin, “Implementasi Kompetensi Profesional Guru 

Dalam Mengelola Pembelajaran Yang Ideal Di Sdn 26 Dompu,” eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran 
dan Penelitian Pendidikan Dasar 6, no. 1 (2022), h. 84. 

26Kamus. 

27Malayu Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 34.  

28Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: 
Kencana, 2013), h. 29. 

29Hamzah Uno and Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2013), h. 93 
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Menurut Murgatrody dan Morgan dikutip dalam Supardi 

menambahkan bahwa indikator kinerja guru mencakup kepuasan peserta 

didik dan orangtua, prestasi belajar siswa, perilaku sosial, dan partisipasi 

guru. Jelas terlihat bahwa  kinerja guru sebagai perencana dan pengelola 

pembelajaran di kelas mengindikasikan bahwa evaluasi dan pemahaman 

terhadap kinerja guru tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya terhadap 

siswa dan pencapaian pembelajaran.  

Kinerja guru merupakan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya dan demonstrasi perilaku selama proses pembelajaran.30 Kinerja 

seorang guru dapat dinilai melalui tanggung jawab yang diemban, profesi 

yang dijalankan, serta moralitas yang dimiliki. Kedisiplinan dan komitmen 

seorang guru tercermin dari cara dia menjalankan tanggung jawabnya. 

Pentingnya mencocokkan tugas dan keahlian guru juga ditekankan 

untuk meningkatkan kinerja individu. Apabila tugas tidak sesuai dengan 

keahlian, itu  tidak hanya mempengaruhi cara kerja serta hasil kerja guru, 

akan tetapi berdampak pada kepuasan diri dan semangat kerja, yang dapat 

menghambat perkembangan pribadinya.  

Etos kerja yang positif menciptakan lingkungan kerja yang 

menyenangkan dan mendukung peningkatan kinerja. Moral kerja yang 

positif mengajarkan untuk melihat pekerjaan sebagai hal yang indah. Oleh 

karena itu, pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan individu dapat 

meningkatkan kinerja secara keseluruhan.  

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, dapat disarikan bahwa 

kinerja guru mencakup output kerja, perilaku, dan penerapan kompetensi 

dalam menjalankan berbagai tugas pendidikan. Kinerja guru mencerminkan 

 
30Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 54. 
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sumbangan guru dalam mencapai tujuan pendidikan dengan menerapkan 

kemampuan yang dimiliknya. 

2. Kinerja guru yang Efektif  

Pendidik harus menciptakan situasi pembelajaran di kelas secara 

efektif. Istilah efektif berkaitan erat dengan sejauh mana kesesuaian antara 

hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. David dan Thomas, 

mengemukakan empat ciri pendidik yang efektif, yaitu:  

a. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan iklim belajar di kelas, di 

antaranya:  

1) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk 

menunjukkan empati, penghargaan kepada peserta didik, dan 

ketulusan; 

2) Memiliki hubungan baik dengan peserta didik; 

3) Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan peserta didik 

secara tulus; 

4) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar; 

5) Mampu menciptakan ruang gerak tumbuhnya kerja sama antar 

peserta didik; 

6) Mampu melibatkan peserta didik dalam merencanakan dan 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; dan 

7) Mampu mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik. 

b. Kemampuan yang berkaitan dengan strategi manajemen pembelajaran 

yang terdiri dari :  

1) Memiliki kemampuan dalam menghadapi dan menangani peserta 

didik yang tidak punya perhatian, suka menyela, dan mengalihkan 

pembicaraan; dan 
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2) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan 

tingkatan berfikir yang berbeda untuk semua peserta didik. 

c. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemberian umpan balik 

(feedback) dan penguatan (reinforcement) yang terdiri dari :  

1) Mampu memberikan feedback yang positif terhadap respon peserta 

didik; 

2) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu peserta didik 

yang lambat belajar; 

3) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik 

yang kurang memuaskan; dan 

4) Mampu memberikan bantuan secara profesional kepada peserta 

didik. 

d. Memiliki kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan 

diri, terdiri dari :  

1) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara 

inovatif; 

2) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode-

metode pembelajaran; dan 

3) Mampu merencanakan, memilih dan mengembangkan metode 

pembelajaran yang relevan.31 

Menurut Gordon, Pendidik yang mempunyai kinerja yang baik adalah 

pendidik yang efektif dalam menjalin hubungan dengan peserta didiknya 

sehingga terjadi saling pengertian, saling percaya antara kedua belah pihak. 

Hasil kinerja pendidik tercermin pada hasil belajar peserta didik atau 

prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa 

 

31 La Ode Amaluddin, Kinerja Guru Profesional Konsep dan Penerapannya, ed. Aan 
Herdina dan Eko Pujiono (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2021), h. 15. 
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pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang memengaruhi 

kinerja guru ada 2 yaitu :  

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knownledge+skill). Artinya seorang guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan 

bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

Dengan penempatan guru yang sesuai bidangnya akan dapat membantu 

dalam efektivitas suatu pembelajaran.   

b. Faktor motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situasi kerja.  Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seorang 

yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.32 

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan 2 

macam yaitu :  

1) Faktor intern  

Faktor dari dalam diri (intern), yang termasuk faktor dari dalam diri 

sendiri (Intern) di antaranya:  

 

32 Didi Pianda, Kinerja Guru, Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala 
Sekolah, ed. Freepik (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 21 
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a) Kecerdasan 

 Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan tugas-tugas. Semakin rumit dan makmur tugas-tugas yang 

diemban makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Seseorang yang cerdas 

jika diberikan tugas yang sederhana dan menoton mungkin akan terasa 

januh dan akan berakibat pada penurunan kinerjanya.  

b) Keterampilan dan kecakapan 

Keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan.  

c) Bakat 

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan 

seseorang bekerja dengan pilihan dan keahliannya.  

d) Kemampuan dan minat 

 Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang adalah 

tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang 

disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang pekerjaan yang telah 

ditekuni.  

e) Motif 

Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja 

seseorang.  

f) Kesehatan 

Kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. 

Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu pula. 

g) Kepribadian 
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 Seseorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral tinggi 

kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja yang akan 

meningkatkan kerjanya.  

h) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja 

 Pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita maka 

tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan karena ia bekerja secara 

sungguh-sungguh, rajin, dan bekerja dengan sepenuh hati.  

2) Faktor ekstern  

Faktor dari luar diri (ekstern), yang termasuk faktor dari luar diri 

sendiri (ekstern), diantaranya:  

a) Lingkungan keluarga 

 Keadaan lingkungan keluarga dapat memengaruhi kinerja 

seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan 

gairah kerja.  

b) Lingkungan kerja 

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang 

bekerja secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan dialami 

seseorang di tempat ia bekerja. Lingkungan kerja yang dimaksud di sini 

adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang memadai, kesempatan untuk 

mengembangkan karir, dan rekan kerja yang kologial.  

c) Komunikasi dengan kepala sekolah  

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif. 

Tidak adanya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan timbulanya 

salah pengertian.  
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d) Sarana dan prasarana  

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu guru dalam 

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam proses mengajar.  

e) Kegiatan guru di kelas 

 Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara 

bertahap. Dinamika guru dalam pengembangan program pembelajaran 

tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika 

manajemen sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan 

berkembangnya kreativitas guru. Demikian juga penambahan sumber 

belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan bermakna jika 

manajemen sekolahnya tidak memberikan perhatian serius dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses 

belajar mengajar. 

f) Kegiatan guru di sekolah 

Kegiatan guru di sekolah antara lain yaitu berpartisipasi dalam 

bidang administrasi, di mana dalam bidang administrasi ini para guru 

memiliki kesempatan yang banyak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

sekolah antara lain, mengembangkan filsafat pendidikan, memperbaiki dan 

menyesuaikan kurikulum, merencanakan program supervisi dan 

merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian.33 

4. Indikator Kinerja Guru  

Indikator kinerja guru digunakan untuk meyakinkan guru bahwa 

kinejanya menunjukkan kemajuan atau tidak dalam rangka menuju 

 

33 Didi Pianda, Kinerja Guru, Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala 
Sekolah, ed. Freepik (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 22-24. 
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tercapainya sasaran maupun tujuan sekolah yang bersangkutan. Terdapat 

aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja guru antara lain:  

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar; 

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik; 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar; 

d. Pemberian tugas-tugas kepada peserta didik;  

e. Kemampuan mengelola kelas; dan 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi . 

Menurut P. Siagian dalam Astrid, Indikator dari aspek-aspek kinerja 

adalah sebagai berikut:  

a. Kualitas kerja (Quality of Work), terdiri atas hasil kerja yang diperoleh, 

kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi dan manfaat hasil kerja; 

b. Ketepatan waktu (Promptness), terdiri atas penataan rencana/kegiatan 

rencana kerja, ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas; 

c. Inisiatif (Initiative), terdiri atas pemberian ide/gagasan dalam 

berorganisasi dan adanya tindakan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; 

d. Kemampuan (Capability), terdiri atas kemampuan yang dimiliki, 

keterampilan yang dimiliki, dan kemampuan memanfaatkan sumber 

daya atau potensi; dan 

e. Komunikasi (Communication), terdiri atas komunikasi internal 

organisasi, komunikasi eksternal organisasi, dan relasi serta kerjasama 

dalam pelaksanaan tugas.34 

 

34Astrid Setianing Hartanti dan Tjutju Yuniarsih, "Pengaruh Kompetensi 
Profesional Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Menengah 
Kejuruan", Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 3.1 (2018), h. 23. 
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C. Kerangka Pikir  

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Dasar dari terwujudnya kinerja guru yang baik 

disebabkan oleh 5 aspek, yakni: kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, 

kemampuan dan komunikasi. Suatu kemampuan atau kecakapan yang harus 

dimiliki seorang guru yang selaras dengan tugas dan fungsinya dalam 

menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik dengan menguasai 

kompetensi profesional, seperti  kemampuan mengembangkan tanggung 

jawab dengan baik, kemampuan melaksanakan peran dan fungsinya dengan 

tepat, kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, kemampuan 

mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, dan menguasai 

materi, struktur, yang mendukung mata pelajaran.  Kinerja guru yang baik 

akan tercipta karena aspek dari kompetensi yang dimiliki guru dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, dapat dirumuskan paradigma penelitian mengenai kompetensi 

profesional guru berpengaruh terhadap kinerja guru.  
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

penelitian ex post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat kebelakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.2 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi peneliti akan menjalankan riset.  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar, Jl. Andi 

Manngerangi No 38, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

SMK Negeri 1 Makassar didirikan berdasarkan surat keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2260/D3.KEDJ/51 tanggal 01 

Juni 1951 dengan status Sekolah Neger. Awalnya bernama SMEA Negeri 1 

Makassar ini didirikan dengan alasan untuk menampung siswa lulusan SMP 

atau yang sederajat yang ada di Makassar ataupun yang dari luar kota 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ed. by Sutopo 
(Bandung: Alfabeta, 2022), h.16. 

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 6-7.  



43 
 

 
 

Makassar. Pada tahun 2008 SMEA Negeri 1 Makassar pernah berganti nama 

menjadi SMK Negeri 1 Makassar, mengingat banyak masyarakat yang 

merasa dibingungkan dengan pergantian nama di dalam mengurus anak 

mereka menjadi siswa, atau juga dalam keperluan lain maka dikembalikan 

lagi ke nama semula SMK Negeri 1 Makassar pada tanggal 5 Desember 2008 

sesuai keputusan Walikota N0.2215/2008.3 

a. Identitas SMK Negeri 1 Makassar 

Nama Sekolah   : SMK Negeri 1 Makasar  

NPSN     : 40311965 

Alamat    : Jl. Andi Mangerangi No. 38 

Desa/Kelurahan   : Bongaya  

Kecamatan/Kota (LN) : Kec.  Tamalate  

Provinsi/luar (LN)  : Prov. Sulawesi Selatan   

Status Sekolah   : Negeri  

Bentuk Pendidikan   : SMK  

Kementerian Pembina  : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  

Riset dan Teknologi  

Naungan    : Pemerintah Daerah  

b. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Makassar  

1) Visi SMK Negeri 1 Makassar  

“Menjadikan Lembaga Pendidikan Bermutu, Berwawasan 

Lingkungan, Mempunyai Daya Saing Nasional Yang Berbasis Iptek 

dan Imtaq” 

2) Misi SMK Negeri 1 Makassar 

a) Memberi pelayanan prima kepada pelangga (stakeholder). 

 

3Situs Resmi SMK Negeri 1 Makassar, "Sejarah Singkat SMK Negeri 1 Makassar", 
Https://Smkn1mks.Sch.Id/Sejarah-Singkat/ (1 April 2024). 
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b) Menyiapkan tenaga kerja yang produktif, terampil dan 

mandiri. 

c) Menciptakan iklim pembelajaran yang konduktif berbasis 

teknologi komunikasi dan informasi berdasarkan kecerdasan 

emosional dan spiritual. 

d) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang 

bersertifikasi. 

e) Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan 

industri.4 

C. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan  lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.5 

Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan mengenai pengaruh 

kompetensi profesional terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan 

angket sebagai instrumen, dengan asumsi kompetensi profesional sebagai 

variabel X dan kinerja guru sebagai variabel Y.   

D. Populasi dan Sampel    

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi 

 

4 Situs Resmi SMK Negeri 1 Makassar, "Visi Misi SMK Negeri 1 Makassar", 
https://smkn1mks.sch.id/visi-misi/ (1 April 2024). 

5M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodolig Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 126. 
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pada penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Makassar 

berjumlah 90 Guru.  

Tabel 3 1 Populasi Penelitian di SMK Negeri 1 Makassar 

Populasi Guru di SMK Negeri 1 Makassar 

 No Jenis Kelamin  Jumlah Guru 

1 Laki-laki 30 

2 Perempuan  60 

Total Populasi 90 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.7  

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik 

pengambilan simple random sampling, dimana teknik untuk menentukan 

sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu.  

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan tingkat 

kesalahan sebesar 5% dan untuk menghitung ukuran sampel dari populasi 

yang diketahui jumlahnya akan menggunakan rumus slovin seperti yang 

terdapat dalam Sugiyono yakni:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

 

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 127. 
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Keterangan :  

𝑛 = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi  

e  = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.  

Dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel 

dengan poopulasi yang diketahui (N), tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

kesalahn 5% (e), dapat diidentifikasi jumlah sampel sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

𝑛 =
90

1 + 90 (0,05)2
 

𝑛 =
90

1 +  0,22
 

𝑛 =
90

1,22
 

𝑛 = 73,77 

Sampel yang digunakan sejumlah 74 Guru. Teknik sampling yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah Simple Random Sampling dengan 

kriteria inklusif. Teknik ini dikatakan Simple atau sederhana karena 

pengambilannya dilakukan secara acak, tanpa memerhatikan strata. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu bagian penelitian 

yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 

1. Angket (Kuesioner)  
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Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.8 Angket yakni data yang telah didapatkan melalui 

kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah tersusun rapi 

dan sistematis, tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat 

pribadi terkait dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya pada setiap 

jawaban akan diberikan nilai (skor).  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan menggunakan bahan-bahan yang tersimpan dalam administrasi. 

Jadi, dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen sekolah 

yang dianggap penting dan mendukung serta memperkuat hasil dari 

penelitian.  

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian.9 Instrumen harus memenuhi 

persyaratan validitas dan realiabilitas untuk dianggap sebagai alat 

penelitian yang baik. Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai 

dengan tujuan penelitian ini diperlukan alat pengumpulan data. Peneliti 

menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut :  

1. Angket (kuesioner)  

Angket atau kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pernyataan yang sudah disusun secara cermat terlebih 

 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 199. 

9 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 102. 
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dahulu. Angket (kuesiner) yang digunakan dalam penelitian ni merupakan 

angket tertutup, yaitu angket yang telah memuat alternatif jawaban 

sehingga membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga 

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh 

angket yang telah terkumpul. Angket (kuesioner) yang digunakan dalam 

penelitian ini disusun dalam model skala likert.  

Mengacu pada pendapat Azwar bahwa skala likert adalah metode 

penskalan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai 

dasar penentuan nilai skalanya dengan menggunakan respon yang 

dikategorikan dalam empat macam kategori jawaban, yaitu : Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala 

likert tersebut meniadakan jawaban yang di tengah, yaitu Ragu-ragu (R) 

berdasarkan tiga alasan, yaitu :  

a. Kategori undencided merupakan arti ganda, dapat diartikan belum dapat 

memutuskan atau memberi jawaban (menurut konsep aslinya dapat 

diartikan netral, setuju, tidak setuju, atau bahkan ragu-ragu). 

b. Tersedianya jawaban yang tengah itu menimbulkan kecenderungan 

jawaban ke tengah (central tendency effect) terutama bagi mereka yang 

ragu atas jawabannya ke arah setuju atau ke arah tidak setuju.  

c. Maksud dari kategori SS, S, TS, STS adalah untuk melihat kecenderungan 

responden ke arah setuju atau tidak setuju.10 

Instrumen penelitian dalam skala likert dapat dibuat dalam bentuk 

checklist ataupun pilihan ganda. Adapun alternatif jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3 2 Alternatif Jawaban dan Tanggapan Responden  

 

10 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 
139.  
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Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) : 4 Sangat Setuju (SS) : 1 

Setuju (S) : 3 Setuju (S) : 2 

Tidak Setuju (TS) : 2 Tidak Setuju (TS) : 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 Sangat Tidak Setuju (STS) : 4 

Sumber : Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh dari catatan-

catatan atau arsip-arsip sebagai sumber data yang berkaitan dengan 

penelitian atau data yang diperoleh di lapan gan berupa dokumen-dokumen 

penting terkait dengan topik penelitian.  

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji  validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner.11 Instrumen yang valid berarti berarti 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapk an sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner  yang telah dibuat benar-benar dapat 

mengukur apa yang hendak diukur.  

Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24 for 

windows. Kriteria dalam pengujian ini, yaitu sebagai berikut: 

 

11Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method (Depok: 
Rajawali Pers, 2019), h. 420. 
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a. Jika r hitung > dari rabel (pada signifikan 0,05 atau 5%) maka kuesioner 

tersebut valid. 

b. Jika r hitung < dari tabel (pada signifikan 0,05 atau 5%) maka kuesioner 

tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan, keteladanan atau 

konsistensi. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabia dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama, artinya mempunyai konsistensi 

pengukuran yang baik. Sebaliknya, apabila diperoleh suatu hasil yang 

berbeda-beda dengan subjek yang sama, maka dikatakan inkonsisten. Suatu 

alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi.12  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan bantuan 

SPSS 25 for windows, for windows,  yang akan memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbanch Aplha > 0.60.  

H. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeksipsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.13 Statistik 

deskriptif menggunakan bantuan SPSS for windows yaitu dengan 

 

12Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 421. 

13Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, h. 362. 
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mendeskripsikan setiap variabel penelitian melalui statistik deskriptif. Data 

yang terkumpul melalui skala dianalisis berdasarkan teknik deskriptif 

dengan presentase gambaran varianel yaitu kompetensi profesional dan 

kinerja guru dalam hal ini peneliti menggunakan bantuan SPSS 24 for 

windows. Adapun kategorisasi skor responden dengan menggunakan 3 

kategori, yaitu:  

Tabel 3 3 Kategorisasi Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru 

Keterangan  Kategorisasi  

x < (µ - 1,0 σ) Rendah  

(µ - 1,0 σ) < x < (µ + 1,0 σ) Sedang  

(µ - 1,0 σ) < x Tinggi  

Sumber : Saifuddin Aswar, Penyusunan Skala Psikologi14 

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial   

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.15 

Analisis inferensial digunakan untuk melihat ada tidaknya efektifitas antara 

variabel kompetensi profesional dengan kinerja guru.  

Adapun rumus analisis statistik inferensial yang digunakan yaitu :  

a. Uji Prasyarat Penelitian 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat normal 

propability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi 

 

14Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, Cet II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2012), h. 149.  

15Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 209. 
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normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

a) Nilai sig ≥ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b) Nilai sig ≤ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian 

berasal dari populasi yang tid ak berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji prasyarat analisis untuk mengetahui apakah 

antara variabel terikat dan variabel bebas mempunyai hubungan linear. Uji 

ini biasanya digunakan sebagai prasarat dalam penerapan regresi linear. Uji 

linearitas ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS dengan analisis Anova 

yang kemudian membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut:  

a) Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel  maka terdapat hubungan yang linear antar 

variabel  

b) Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel  maka tidak terdapat hubungan yang linear antar 

variabel  

b. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara satu variabel terhadap satu variabel terikat. Variabel terikat dalam 

penelitian ini (Kinerja Guru) diberi notasi Y dan Variabel bebas 

(Kompetensi Profesional) diberi notasi X. Adapun persamaan regresi dari 

penelitian ini adalah:  

Y = a + bX  

Keterangan :  
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Y = Variabel dependen  

a = Konstanta  

b = Koefisien regresi  

X = Variabel Independen  

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinan merupakan suatu analisis yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara kompetensi 

profesional terhadap kinerja guru.  

d. Uji t 

Uji t adalah metode uji statistik yang digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau 

tidaknya sebuah hipotesis (pengujian asumsi) pada suatu populasi. 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan 

memakai tabel coefficients. Dasar pengambilan keputusan pada uji t ini yaitu 

sebagai berikut:  

1) Jika P value ≤ nilai alpha (0,05) atau thitung ≥ ttabel, maka terdapat 

pengaruh.  

2) Jika P value ≥ nilai alpha (0,05) atau thitung ≤ ttabel, maka terdapat 

pengaruh.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru yang 

ada di SMK Negeri 1 Makassar. Untuk pembahasan secara mendasar dan 

komprehensif dari hasil penelitian ini, diperlukan gambaran tentang 

karakteristik responden yang mencakup jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

umur, dan status kepegawaian.  

Tabel 4 1 Data Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Perempuan 53 72% 

2 Laki-laki 21 28% 

Jumlah 74 100% 
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria responden 

berdasarkan jenis kelaminnya lebih dominasi oleh perempuan yaitu 

sebanyak 53 orang atau sebesar 72%. Sedangkan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 28%. 

Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa jumlah guru di SMK Negeri 

1 Makassar yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada guru 

yang berjenis kelamin laki-laki.  
 

Tabel 4 2 Data Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 

1 S1 49 66% 
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2 S2 13 18% 

3 S3 12 16% 

Jumlah 74 100% 
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria responden 

berdasarkan pendidikan terakhir responden lebih didominasi pendidikan 

terakhir S1 sebanyak 49 orang dengan tingkat persentase 66%, selanjutnya 

pendidikan terakhir S2 sebanyak 13 orang dengan tingkat persentase 18%, 

dan pendidikan terakhir S3 sebanyak 12 orang dengan tingkat persentase 

16%. 

  Tabel 4 3 Data Status Kepegawaian Responden 

No Status Kepegawaian Frekuensi Persentase (%) 

1 PNS 28 38% 

2 P3K 37 50% 

3 Honorer 9 12% 

Jumlah 74 100% 
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria responden 

berdasarkan status kepegawaian lebih didominasi oleh status kepegawaian 

P3K sebanyak 37 orang dengan tingkat persentase 50%, selanjutnya status 

kepegawaian PNS sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase 38%, dan 

Honorer sebanyak 9 orang dengan tingkat persentase 12%.  

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

a. Hasil Uji Validitas Instrumen  

Suatu instrumen dapat diketahui valid atau tidak valid dilihat dari 

perbandingan rhitung dengan rtabel. Apabila rhitung lebih besar atau sama 

dengan rtabel, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan 
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apabila  rhitung lebih kecil dari rtabel, maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan tidak valid. Untuk mengetahui rtabel, maka didasarkan pada dk 

(derajat kebebasan) yaitu = n-2, dimana n = 74, sehingga df = 74-2 = 72, 

dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh rtabel 0,228. Adapun hasil uji 

validitas dengan menggunakan SPPS 24 for windows dapat dilihat sebagai 

berikut:  

Tabel 4 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Kompetensi Profesional 

No. Item rhitung rtabel keterangan 

1 0,381 0, 228 Valid 

2 0,311 0, 228 Valid 

3 0,265 0, 228 Valid 

4 0,491 0, 228 Valid 

5 0,453 0, 228 Valid 

6 0,467 0, 228 Valid 

7 0,499 0, 228 Valid 

8 0,548 0, 228 Valid 

9 0,340 0, 228 Valid 

10 0,516 0, 228 Valid 

11 0,457 0, 228 Valid 

12 0,532 0, 228 Valid 

13 0,373 0, 228 Valid 

14 0,332 0, 228 Valid 

15 0,348 0, 228 Valid 

16 0,421 0, 228 Valid 

17 0, 430 0, 228 Valid 

18 0,564 0, 228 Valid 

19 0,375 0, 228 Valid 

20 0,437 0, 228 Valid 

21 0,321 0, 228 Valid 
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

Hasil uji validitas item pernyataan sebagaimana pada tabel yang 

digunakan untuk mengukur kompetensi profesional diperoleh rhitung > 

0,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang 



57 
 

 
 

digunakan dalam angket dapat dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat 

valid.  

Tabel 4 5 Hasil Validitas Instrumen Kinerja Guru 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,385 0, 228 Valid 

2 0,549 0, 228 Valid 

3 0,529 0, 228 Valid 

4 0,525 0, 228 Valid 

5 0,463 0, 228 Valid 

6 0,397 0, 228 Valid 

7 0, 381 0, 228 Valid 

8 0,539 0, 228 Valid 

9 0,344 0, 228 Valid 

10 0,518 0, 228 Valid 

11 0,304 0, 228 Valid 

12 0,609 0, 228 Valid 

13 0,397 0, 228 Valid 

14 0,485 0, 228 Valid 

15 0,400 0, 228 Valid 

16 0,251 0, 228 Valid 

17 0,350 0, 228 Valid 

18 0,234 0, 228 Valid 

19 0,444 0, 228 Valid 

20 0,393 0, 228 Valid 

21 0,526 0, 228 Valid 
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Hasil uji validitas item pernyataan sebagaimana pada tabel yang 

digunakan untuk mengukur kinerja guru diperoleh rhitung > 0,228, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam 

angket dapat dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat valid 

b. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  

Instrumen penelitian yang digunakan harus memiliki sifat reliabel. 

Reliabel yaitu suatu instrumen haruslah memiliki ukuran yang konsisten 
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apabila digunakan dalam pengukuran berulang kali. Suatu instrumen 

kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Adapun hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS 24 for windows yaitu 

sebagai berikut:  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.768 21 

Kompetensi Profesional  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.777 21 

Kinerja Guru  

Tabel 4 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

No. Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

1 Kompetensi Profesional 0. 768 Reliabel 

2 Kinerja Guru 0.777 Reliabel 
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan uji reliabilitas sebagaimana pada tabel di atas, kedua 

variabel memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 

yaitu variabel kompetensi profesional memiliki nilai koefisien Cronbach 

Alpha sebesar 0,768 dan variabel kinerja guru memiliki nilai koefisien 

Cronbach Alpha sebesar 0,777. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dapat dinyatakan reliabel.  
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3. Hasil Pengolahan Data Kompetensi Profesional dan Kinerja 

Guru 

a. Analisis Deskriptif Kompetensi Profesional  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Makassar dengan 74 

responden, maka diperoleh gambaran sebagai berikut: 

Tabel 4 7 Uji Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi 

Descriptive Statistics 

  N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Kompetensi 
Profesional 

74 20 63 83 5625 76.01 4.292 

Valid N  
(listwise) 

74             

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata atau mean 

dari variabel kompetensi profesional adalah 76,01, nilai minimun 63, nilai 

maximum 83, nilai range 20, serta standar deviasi sebesar 4,292. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya kompetensi profesional dapat dilakukan 

dengan cara berikut. Perhitungan nilai rata-rata (𝜇) dan standar deviasi 

ideal (𝜎). Nilai rata-rata ideal (𝜇) = 76,01 standar deviasi ideal (𝜎) = 4,292. 

Adapun batasan-batasan kategori kecenderungan sebagai berikut :  

1) Rendah  = X < (𝜇 − 1𝜎) 

= X < (76,01 − 4,292) 

= X < 71,71 

2) Sedang  = (𝜇 − 1𝜎)  ≤ 𝑋 <  (𝜇 + 1𝜎)   

= (76,01− 4,292) ≤ 𝛸 < (76,01 + 4,292) 

= 71,71 ≤ 𝛸 < 80,30 

3) Tinggi  = X ≥ (𝜇 + 1𝜎)  
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= X ≥ (76,01+ 4,292) 

= X ≥ 80,30 

Tabel 4 8 Kategorisasi Responden Variabel Kompetensi Profesional 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 10 13.5 13.5 13.5 

Sedang 58 78.4 78.4 91.9 

Tinggi 6 8.1 8.1 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Table di atas merupakan kategori skor responden tentang 

kompetensi profesional. Terdapat tiga jenis kategori yaitu rendah, sedang 

dan tinggi. Nilai frekuensi diperoleh dari jumlah responden yang 

mendapatkan nilai sesuai kategori.  

Adapun perolehan gambaran kompetensi profesional dari hasil 

analisis kategori menunjukkan bahwa sebanyak 10 responden menilai 

kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Makassar masih rendah 

dengan presentase sebesar 13,5%, selanjutnya sebanyak 58 responden 

menilai kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Makassar berada 

pada kategori sedang dengan persentase 78,4% dan sebanyak 6 responden 

menilai kompetensi profesional di SMK Negeri 1 Makassar berada pada 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 8,1%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional di SMK Negeri 1 Makassar 

berada pada kategori sedang yakni dengan jumlah persentase 78,4%.  

b. Analisis Deskriptif Kinerja Guru  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Makassar dengan 74 

responden, maka diperoleh gambaran sebagai berikut: 
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Tabel 4 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Guru 

Descriptive Statistics 

  N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 

Kinerja 
Guru 

74 20 64 84 5644 76.27 4.317 

Valid N 
(listwise) 

74             

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata atau mean 

dari variabel kinerja guru adalah 76,27, nilai minimun 64, nilai maximum 

84, nilai range 20, serta standar deviasi sebesar 4,317. Untuk menentukan 

tinggi rendahnya kinerja guru dapat dilakukan dengan cara berikut. 

Perhitungan nilai Perhitungan nilai rata-rata (𝜇) dan standar deviasi ideal 

(𝜎). Nilai rata-rata ideal (𝜇) = 76,27 standar deviasi ideal (𝜎) = 4,317. 

Adapun batasan-batasan kategori kecenderungan sebagai berikut :  

1) Rendah  = X < (𝜇 − 1𝜎) 

= X < (76,27 − 4,317) 

= X < 71,95 

2) Sedang  = (𝜇 − 1𝜎)  ≤ 𝑋 <  (𝜇 + 1𝜎)   

= (76,27− 4,317) ≤ 𝛸 < (76,27 + 4,317) 

= 71,95 ≤ 𝛸 < 80,58 

3) Tinggi  = X ≥ (𝜇 + 1𝜎)  

= X ≥ (76,27+ 4,317) 

= X ≥ 80,58 

Tabel 4 10  Kategorisasi Skor Responden Variabel Kinerja Guru 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 10 13.5 13.5 13.5 

Sedang 55 74.3 74.3 87.8 

 Tinggi  9 12.2 12.2 100.0 
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Total 74 100.0 100.0  

Sumber: Output SPSS 24 

Tabel di atas merupakan kategori skor responden tentang kinerja 

guru. Terdapat tiga jenis kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Nilai 

frekuensi diperoleh dari jumlah responden yang mendapatkan nilai sesuai 

kategori.  

Adapun perolehan gambaran kinerja guru dari hasil analisis kategori 

menunjukkan bahwa sebanyak 10 responden menilai kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Makassar masih rendah dengan persentase sebesar 13.5%, 

selanjutnya sebanyak 55 responden menilai kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 74,3% 

dan sebanyak 9 responden menilai kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar 

berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 12,2%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar 

berada pada kategori sedang yakni dengan jumlah persentase sebesar 

74,3%.  

c. Analisis Efektivitas Kompetensi Profesional terhadap 

Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Makassar  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang berdistribusi normal, maka dilakukan pengujian One 

Sample Kolmogrov Smirnov menggunakan aplikasi SPSS 24 for windows. Uji 

normalitas dilakukan pada data hasil angket kompetensi profesional dan 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar. Tarag signifikansi yang digunakan 

pada data tersebut adalah α = 0,05. Berikut hasil uji normalitas pada data 
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hasil angket kompetensi profesional dan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar :  

Tabel 4 11 Uji Normalitas Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 74 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.40830204 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .034 

Negative -.060 

Test Statistic .060 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan ouput SPSS for windows di atas diperoleh nilai 

signifikansi sebesa 0,200 yang berarti nilai signifikasi lebih besar dari nilai α 

(0,200>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data kompetensi profesional 

dan kinerja guru berdistribusi normal.  

2. Uji Lineartitas  

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan secara linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau 

tidak, maka dilakukan uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS 24 for 

windows. Berikut hasil uji linearitas pada data hasil angket kompetensi 

profesional dan kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar:  
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Tabel 4 12 Uji Linearitas Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru 

ANOVA Table 

 

Sum of  

Squares df 

Mean  

Square F Sig. 

Kinerja Guru *  

Kompetensi  

Profesional 

Between  

Groups 

(Combined) 1051.451 18 58.414 10.392 .000 

Linearity 937.201 1 937.201 166.738 .000 

Deviation from  

Linearity 

114.251 17 6.721 1.196 .299 

Within Groups 309.143 55 5.621   

Total 1360.595 73    

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan  output SPSS 24 for windows di atas, maka diperoleh Fhitung 

sebesar 1,196 dan Ftabel sebesar 3,97 yang berarti nilai Fhitung lebih kecil dari nilai 

Ftabel (1,196 < 3,97), sehingga dapat disimpulkan bahwa Fhitung<Ftabel yang berarti 

bahwa terdapat hubungan yang linear antara kompetensi profesional dan kinerja 

guru. Linear dalam hal ini berarti berbanding lurus, dimana jika kompetensi 

profesional baik maka kinerja guru juga akan semakin baik.  

3. Uji Regresi Linear Sederhana  

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, maka digunakan uji regresi linear sederhana menggunakan 

aplikasi SPSS 24 for windows. Berikut hasil uji regresi linear sederhana pada 

data hasil angket kompetensi profesional dan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar:  

Tabel 4 13 Uji Regresi Linear Sederhana Kompetensi Profesional dan 

Kinerja Guru 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.818 5.034  2.546 .013 
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Kompetensi  

Profesional 

.835 .066 .830 12.624 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada tabel di atas, 

maka diperoleh nilai a (nilai konstan) sebesar 12,818 sedang diperoleh nilai 

b (nilai koefisien regresi) sebesar 0,835, sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis sebagai berikut:  

Y = 12,818 + 0,835X 

Penjelasan dari persamaan regresi linear sederhana di atas adalah 

sebagai berikut:  

a) Nilai konstanta = 12,818. Hal ini berarti jika kompetensi profesional 

dalam keadaan konstanta, maka kinerja guru adalah sebesar 12,818. 

b) Nilai koefisien regresi variabel kompetensi profesional bernilai positif, 

yaitu 0,835. Artinya bahwa setiap peningkatan kompetensi profesional 

naik satu, maka kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar akan meningkat 

sebesar 0,835. Karena koefisien regresi tersebut bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah efekvitias variabel kompetensi 

profesional dan variabel kinerja guru adalah positif.  

4. Uji Koefisien Determinasi  

Untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh 

yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan 

pengukuran koefisien determinasi dengan bantuan SP SS 25 for windows. 

Berikut hasil uji koefisien determinasi pada data hasil angket kompetensi 

profesional dan kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar.  
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Tabel 4 14 Uji Koefisien Determinasi Kompetensi Profesional dan 

Kinerja Guru 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) 

0,689 atau 68,9% kinerja guru dapat dijelaskan menggunakan variabel 

kompetensi profesional, dan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti.  

5. Uji t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji t dilakukan 

dengan bantuan aplikasi SPSS 25 for windows. Berikut hasil uji t pada data 

hasil angket kompetensi profesional dan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Makassar: 

Tabel 4 15 Uji t Kompetensi Profesional dan Kinerja Guru 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.818 5.034  2.546 .013 

Kompetensi 

Profesional 

.835 .066 .830 12.624 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil P Value sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (0,000< 0,05) atau dengan melihat 

nilai thitung pada tabel di atas sebesar 12,624 yang berarti lebih besar dari 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .830a .689 .684 2.425 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Profesional 
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nilai ttabel (12,624 > 1,665). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional terhadap 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar.  

B. Pembahasan  

1. Gambaran Kompetensi Profesional di SMK Negeri 1 Makassar  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kompetensi profesional guru di 

SMK Negeri 1 Makassar dengan 74 guru sebagai responden, menunjukkan 

bahwa sebanyak 10 responden  berada pada kategori rendah dengan 

persentase sebesar 13,5%, sebanyak 58 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 78,4%, sebanyak 6 responden berada pada 

kategori tinggi dengan persentase 8,1%. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan dari hasil tersebut bahwasannya penilaian yang paling tertinggi 

pada kompetensi profesional di SMK Negeri 1 Makassar berada pada 

kategori sedang dengan persentase 78,4%. Hal ini menandakan kompetensi 

profesional guru yang ada di SMK Negeri 1 Makassar sudah cukup baik, 

berarti pula mengindikasikan bahwa guru  di SMK Negeri 1 Makassar telah: 

(1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Menguasai standar 

kompetensi profesional guru dan kompetensi dasar mata pelajaran yang di 

ampu, (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara 

kreatif, (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif, dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunuikasi untuk mengembangkan diri.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

mengemukakan bahwa kompetensi profesional merupakan melibatkan 
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penguasaan mata pelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai, 

termasuk kurikulum mata pelajaran dan standar keilmuan, serta 

pemahaman tentang struktur dan metodologi pendidikan.1  

Guru dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan memiliki 

kompetensi profesional keguruan berkaitan langsung dengan kinerja dan 

kemampuan seorang guru dalam menguasai materi secara luas dan 

mendalam yang akan diajarkan kepada peserta didik serta memiliki 

keahlian dan keterampilan pada bidang yang ditekuni dalam menjalankan 

profesinya dengan baik.2 Oleh karena itu, kompetensi memungkinkan guru 

untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang mata pelajaran 

yang mereka ajarkan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional di 

SMK Negeri 1 Makassar termasuk dalam kategori sedang, sehingga dapat 

diartikan bahwa masih perlunya peningkatan kompetensi profesional yang 

harus diperhatikan oleh setiap guru. Adapun indikator kompetensi 

profesional yang dinilai paling rendah dan perlu diperhatikan serta 

ditingkatkan oleh guru ialah indikator pengembangan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif yaitu tindakan 

refleksi terhadap kinerja sendiri dilakukan secara lisan dengan meminta 

masukan kepada siswa diakhir pembelajaran tentang proses pembelajaran 

yang telah diikuti, memperhatikan respon dan tingkah laku peserta didik 

ketika proses pembelajaran berlangsung, memperhatikan hasil dari 

ulangan/penilaian yang dilakukan kepada siswa, akan tetapi kegiatan 

 

1Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Jakarta, 2007), h. 22. 

2 Dewi Yulmasita Bagou dan Arifin Suking, "Analisis Kompetensi Profesional Guru", 
Jambura Journal of Educational Management, 1.2 (2020), h. 124. 



69 
 

 
 

refleksi terhadap kinerja sendiri belum dilakukan secara terencana dan 

terus-menerus. Kemudian, pada indikator kompetensi profesional yang 

dinilai perlu dipertahankan oleh guru ialah indikator pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri, maka guru 

dapat mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui seminar, studi 

dan pelatihan lainnya akan memberikan dampak terhadap kinerja.  

2. Gambaran Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Makassar  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kinerja  guru di SMK Negeri 1 

Makassar dengan 74 guru sebagai responden, menunjukkan bahwa 

sebanyak 10 responden berada pada kategori rendah dengan persentase 

sebesar 13.5%, sebanyak 55 berada pada kategori sedang dengan 

persentase sebesar 74,3% dan sebanyak 9 responden berada pada kategori 

tinggi dengan persentase sebesar 12,2%. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan dari hasil tersebut bahwasannya penilaian yang paling tertinggi 

pada kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar berada pada kategori sedang 

dengan persentase 78,4%. Hal ini menandakan kinerja guru yang ada di 

SMK Negeri 1 Makassar belum maksimal dalam menjalankan tugasnya 

dilihat dari beberapa indikator yaitu kualitas kerja, ketepatan kerja, inisiatif, 

kemampuan serta komunikasi.  

Berdasarkan teori menurut Ahmad Susanto menyatakan bahwa 

kinerja guru diartikan sebagai pencapaian, output, serta keterampilan yang 

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran.3 

Sedangkan berdasarkan teori kinerja guru menurut Hamzah B Uno adalah 

 

3Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 
Kencana, 2013), h. 29. 
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gambaran hasil kerja yang dilakukan pendidik terkait dengan tugas yang 

diembannya dan merupakan tanggung jawabnya.4 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja guru di SMK Negeri 

1 Makassar termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja guru  belum maksimal, sehingga masih perlunya peningkatan 

kinerja guru yang harus diperhatikan setiap guru. Adapun indikator kinerja 

guru yang dinilai rendah dan perlu diperhatikan serta ditingkatkan oleh 

guru ialah ketepatan kerja. Dimana hasil ini menunjukkan kinerja guru 

dalam penyelesaian program pengajaran sesuai kalender akademik, 

pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, dan penyampaian materi ajar sesuai 

dengan karakteristik peserta didik masih belum maksimal. Sedangkan 

indikator kinerja guru yang perlu dipertahankan ialah pada kualitas kerja, 

yang meliputi ketepatan guru menyelesaikan program pengajaran sesuai 

kalender akademik dan ketepatan guru melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Inisiatif dalam kerja 

berkaitan dengan semangat guru dalam menyelesaikan tugas-tugasnya serta 

kemampuan dalam mengambil resiko dan membuat suatu keputusan yang 

baik tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu dari atasan. Kemampuan 

kerja meliputi penggunaan metode pembelajaran yang variatif, pemahaman 

dan pelaksanaan fungsi serta tugas guru di sekolah, kemampuan guru 

melaksanakan layanan bimbingan, serta kemampuan guru menerapkan 

hasil penelitian terhadap pembelajaran.   

 

4Hamzah Uno and Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2013), h. 93 
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3. Pengaruh Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru di 

SMK Negeri 1 Makassar  

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh hasil bahwa  

terdapat pengaruh yang signifikan antara  kompetensi profesional terhadap 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Makassar. Adanya pengaruh digambarkan 

pada hasil analisis uji regresi linear sederhana, dimana diperoleh arah 

hubungan antara variabel X dengan Variabel Y dengan hasil positif yang 

bernilai 0,835. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional  

berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Pada pengujian statistik uji t, 

diperoleh hasil nilai thitung  sebesar 12,624 dan ttabel sebesar 1,665 dengan 

signifikansi sebesar 0,05, dengan kriteria pengujian yang diterima thitung > 

ttabel , sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.  

Pada uji determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,689 atau sama dengan 68,9%. Angka tersebut mengandung arti 

bahwa kompetensi profesional (X) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) 

sebesar 68,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

berpengaruh terhadap kinerja guru secara signifikan dengan hubungan 

yang positif atau searah, artinya apabila kompetensi profesional meningkat, 

maka kinerja guru juga akan meningkat. Adapun sisanya 31,1% yang berarti 

bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini, seperti motivasi, latar belakang pendidikan dan disiplin guru 

yang turut mendukung kinerja guru. 

Hasil yang ditemukan sejalan dengan penelitian oleh Hakim yang 

menyimpulkan bahwa kompetensi profesional memiliki pengaruh positif 
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terhadap kinerja guru.5  Hal tersebut juga searah dengan hasil penelitian 

oleh Rahman yang menjelaskan bahwa kualitas guru dapat dilihat dari 

penguasaan guru di bidang subjek dan kemampuannya dalam mengelola 

substansi pembelajaran akademis dan mengembangkan potensinya.6 Peran 

seorang guru sangat strategis dalam hal proses belajar mengajar karena 

akan membawa konsekuensi dalam melaksanakan tugasnya secara 

profesional.  

Marno dan M. Idris, Kompetensi profesional guru merupakan 

kompetensi profesional mempunyai pengertian sebagai kewenangan yang 

berhubungan dengan tugas mengajar yang mencakup penguasaan pada 

bidang studi yang diajarkan, memahami keadaan diri siswa, memahami 

prinsip-prinsip dan teknik mengajar, menguasai cabang-cabang ilmu 

pengetahuannya yang relevan dengan bidang studinya, menghargai 

profesinya.7  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja guru, dan sebaliknya, 

kompetensi profesional akan menurun seiring dengan rendahnya kinerja 

guru. Hal tersebut searah dengan hasil penelitian oleh Wayan Ardiana Putra 

yang menjelaskan bahwa guru dapat menjalankan tugas dengan baik jika 

 

5 A. Hakim, ‘Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, 
Professional Competence, and Social) On the Performance of Learning’, The International 
Journal of Engineering and Science (IJES), 1.4 (2015), 29–33. 

6 Rahman, ‘Professional Competence, Pedagogical Competence and the 
Performance of Junior High School of Scince Teachers’, Journal of Education and Practice, 5.9 
(2014), 75–80. 

7 Marno dan M. Idris, Strategi Dan Metode Pengajaran (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 
2009), h. 38. 
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didukung dengan penguasaan kompetensi profesional guru dengan baik 

sehingga kinerja guru akan tercapai dengan baik.8  

  

 

8 Wayan Ardiana Putra and Gst. A. Oka Negara, "Kontribusi Kompetensi Profesional 
dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SD", Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran, 
5.1 (2021), h. 100. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Gambaran kompetensi profesional berdasarkan penilaian 74 guru 

diperoleh rata-rata yang berada pada kategori sedang dengan 

persentase  78,4% yang artinya kompetensi profesional guru belum 

mencapai titik maksimal dan masih perlu ditingkatkan, khususnya 

pada indikator pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif dan indikator penguasaan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu. Peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan 

harus ditingkatkan dan diperlukan dukungan dari berbagai pihak 

baik dari pemerintah, dinas pendidikan, maupun sekolah tempat 

guru bekerja masing-masing. 

2. Gambaran kinerja guru berdasarkan hasil penilaian 74 guru 

diperoleh rata-rata yang berada pada kategori sedang dengan 

persentase 74,3% yang artinya kinerja guru belum mencapai titik 

maksimal dan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator 

komunikasi dan ketepatan kerja.   

3. Dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecl 

dari probabilitas sebesar 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan 

“ada pengaruh antara kompetensi profesional terhadap kinerja guru 

di SMK Negeri 1 Makassar” maka dari itu Ha disetujui dan Ho ditolak. 
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R Square sebesar 0, 689 dengan 68,9%, hal ini mengidentifikasikan 

bahwa adanya pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja 

guru sebesar 68,9% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.  

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, adapun 

implikasi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Melihat kompetensi profesional guru berdampak terhadap kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Makassar, maka hendaknya kepala sekolah senantiasa 

memperhatikan dan mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru, seperti dengan mengadakan pengembangan kompetensi 

guru berupa pelatihan atau workshop, serta memberikan perhatian khusus 

untuk meningkatkan kinerja guru guna tercapainya kinerja yang maksimal. 

2. Bagi Guru 

Perlu adanya kesadaran dari setiap guru untuk terus meningkatkan 

dan meng-upgrade kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-

masing, serta inisiatif secara mandiri untuk mengikuti pelatihan yang 

menunjang kinerjanya.  

3. Bagi Peneliti  

Harapan peneliti dengan selesainya skirpsi yang sudah ditulis, 

peneliti mengharapkan agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi 

sekolah.  
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