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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 Jim j ج 

 
je 
 h}a ح 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy  
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

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

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

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

d}ammah dan wau َو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـى
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 Contoh:  ََمَات : ma>ta 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يََ وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

َالََ طْفَالَِرَوْضَةَ   : raud}ah al-at}fa>l 

َالَْفَاضِلَة  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَدِيْـنَةَ 
 al-h}ikmah :  كْْممَةاَلَِْ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلَْقَ 

مََن ـعَ   : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

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

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

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

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

م ر وْنََتَأَْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعَ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ مِرْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

للهَِباِ  di>nulla>h دِيْن َاللهَِ  billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفَِْرَحَْْةَِاللهَِهَ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

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

no =  Nomor 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

eds. = edisi 

vol = volume 

 

 

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

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

Nama : Musdalifah 
NIM : 80300217033 
Judul : Implementasi Kepemimpinan Trasformasional Kepala Sekolah di 

SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan implementasi idealized 
influence kepala sekolah, 2) Mendeskripsikan implementasi inspirational motivation 
kepala sekolah, 3) Mendeskripsikan implementasi intellectual stimulation kepala 
sekolah, 4) Mendeskripsikan implementasi individualized consideration kepala 
sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan fenomologi. Data dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan 
metode reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian 
keabsahan data melalui uji kredibilitas data (credibility), yaitu dengan teknik 
triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) dan member check. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi Idealized influence 
kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru yaitu pelibatan guru dan staf 
dalam bidang adminitrasi rapat, pemberian ide/pendapat, pembentukan tim 
perumusan visi misi walaupun belum optimalnya pengembangan diri guru karena 
jumlah guru yang banyak dan banyaknya kegiatan kepala sekolah, langkah optimal 
peningkatan mutu melalui partisipatif dan sosialisasi kebijakan serta pembentukan 
pelaksana kegiatan. 2) Inspirational Motivation kepala sekolah dalam penerapan gaya 
kepemimpinan sesuai situasi dan kondisi, suasana kerja yang nyaman dan stabil 
dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pemberian motivasi dengan 
pemberian contoh meskipun belum maksimal, kesempatan mengungkapkan ide dan 
kesadaran tupoksi, sikap saling percaya, kerjasama, serta komitmen yang kuat dalam 
bekerja, walaupun belum secara optimal. 3) Intellectual Stimulation meliputi 
pengembangan budaya melalui penerapan standar pelaksanaan kegiatan, kedisiplinan 
melalui guru piket,  sikap saling menghormati, serta kebiasaan mengaji, transparansi, 
hubungan harmonis melalui pendekatan secara langsung dan tidak langsung/ melalui 
media Whats App. 4) Implementasi Individual consideration melalui tanggap dan 
peduli kebutuhan fisiologis, kesejahteraan serta rasa aman, pengembangan 
profesionalisme melalui supervisi, MGMP, dukungan untuk melanjutkan pendidikan 
S.2, serta menjaga perasaan dengan pemberian nasihat secara bil hikmah. 

Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya kepala sekolah sebagai top 
manager mampu merumuskan tujuan sekolah di era 4.0, meningkatkan komunikasi 
dan kerjasama warga sekolah yang jumlah sangat banyak, mampu melakukan 
pembagian tugas dan tanggung jawab secara adil. 
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ABSTRACT 

Name   : Musdalifah 
Reg. Number : 80300217033 
Tittle   : The Implementation of School Principal Transformational 

Leadership at SMA Negeri 1 Barru of Barru Regency 

The main objectives of this study consisted of four: 1) To describe the 
implementation of the idealized influence of the principal at Senior High School of 1 
Barru, 2) To describe the implementation of the inspirational motivation of the 
principal at the school, 3) To describe the implementation of the intellectual 
stimulation of the principal at the school, and 4) To describe the implementation of 
the individualized consideration of the principal at the school. The methodological 
approach taken in this research was qualitative descriptive methodology by using a 
phenomological research approach. The research data were collected through 
observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the three 
stages of data reduction, data display, and data conclusions drawing or data 
verification. The data validity testing was conducted through data credibility test 
using triangulation techniques and member check. 

The results of this study indicated that 1) The implementation of idealized 
influence of school principals in SMAN 1 Barru was conducted by implementing 
several strategies such as involving teachers and staff in the administration process, 
giving chances for teachers to share their ideas and opinions, and establishing a team 
to formulate the vision and mission. However, the teachers’ self-development in the 
school was considered to be not optimal because of the large number of teachers and 
schools’ activities. Therefore, several strategies for quality improvement could be 
taken such as participatory activities, school policies socialization, and the 
establishment of activity implementers in the school; 2) In terms of the inspirational 
motivation, the school principal implemented a leadership style according to the 
situation and conditions. It was evident that the working atmosphere in the school 
was considered to be comfortable and stable with adequate facilities and 
infrastructure. The motivation was given in the form of attitudinal examples by the 
principal. In addition, the opportunity to express ideas was given to all teachers in the 
school. The principal also put great emphasis on the awareness of teachers on their 
main tasks and responsibilities, mutual trust, school cooperation, and teachers’ 

working commitment. All these stategies have been implemented in the school. 
However, the practices should be further optimized. 3) In terms of the intellectual 
stimulation, the school principal initiated cultural development programs such as 
standard implementation activities, discipline development program by teachers, 
mutual respect development program, and holy qur’an recitation program. A number 
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of decent values was also encouraged by the school principal such as teachers’ 

transparency and honesty as well as teachers’ harmonious relationships among each 
other. The methods employed by the principal was both direct and indirect 
approaches. For instance, the principals attempted to enhance teachers' relationships 
through the media of Whats App application. 4) In terms of the individual 
consideration, the school principal made several programs. These programs include 
responsiveness and care for physiological needs of teachers, the fulfillment of 
teachers’ welfare and security, and the teachers’ professional development programs 
such as supervision and MGMP programs. In addition, support and assistances were 
also given to teachers to continue their S2 degree. Most importantly, teachers were 
also given advice in a wisdomic way (bil hikmah). 

As implications of this research, it is expected for the principal as the top 
manager to be able to formulate school goals according to the current needs in the era 
of 4.0. It is also expected for the principal to improve communication and cooperation 
among all school members. Therefore, all the duties and responsibilities could be 
fairly shared and accomplished.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dunia pendidikan saat ini berkembang begitu pesat dari masa ke masa. Saat 

ini, banyak bermunculan lembaga pendidikan sehingga persaingan yang ketat tidak 

dapat dihindarkan diantara lembaga pendidikan. Pendidikan memegang peranan 

penting dalam membuat suatu negara menjadi negara maju sehingga  dapat bersaing 

dengan lembaga pendidikan di negara-negara lain. Pendidikan juga menjadi faktor 

utama agar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan 

menghasilkan keluaran yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi :  
 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.1 

 Berangkat dari hal tersebut di atas, bahwa dengan pendidikan akan terbentuk 

manusia yang berkualitas, cerdas dan kreatif yang pada gilirannya akan dapat 

meningkatkan produktifitasnya, sehingga mampu meningkatkan kemajuan bagi 

bangsa. Sekolah sebagai suatu lembaga organisasi yang dirancang dapat memberikan 

dorongan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat agar 

menghasilkan keluaran (output) yang berkualitas. 

                                                             

1Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Jakarta: Republik Indonesia, 2004), h. 6.  



2 
 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa yang menyatakan bahwa tugas 

lembaga pendidikan bukanlah hal yang  mudah, untuk  dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, strategi yang bagus saja belum tentu cukup. Olehnya itu 

lembaga pendidikan sekolah diharapkan dapat mewujudkan pendidikan berkualiatas 

yang sesuai tuntutan zaman dengan berusaha menciptakan orang-orang yang 

memiliki intelektual dan kreatifitas yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan 

pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah.2 

Pendidikan sering dikaitkan dengan organisasi sekolah. Selain faktor guru dan 

siswa salah satu yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan sekolah adalah 

kuat tidaknya kepemimpinan kepala sekolah. Tugas utama pemimpin dalam sebuah 

organisasi adalah pemimpin yang dapat memberikan arahan, pembagian tugas sesuai 

dengan kemampuan bawahan dalam bidangnya masing-masing serta dapat 

memberikan dorongan secara berangsur-angsur kepada para bawahan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi tersebut dapat terlaksana.3 

Terciptanya kualitas kinerja guru yang profesional di sekolah membutuhkan 

dukungan peran kepala sekolah yang kompeten sebagai leader dan sebagai manager.4 

Di satu sisi, kepala sekolah sebagai seorang leader yang memiliki visi, misi yang jelas 

dan terarah yang dapat mendorong mewujudka  proses transformasi di sekolah 

dengan baik. Di sisi lain, kepala sekolah berperan sebagai manajer, yang mempunyai 

                                                             

2Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Pemikiran Kurikulum (Bandung: Rosdakarya 
2013), h.220. 

3Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2009), h.2.  

4 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Bandung: Alfa 
Beta, 2009), h. 29-36. 
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strategi-strategi yang kuat untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan 

keputusan yang telah ditetapkan agar berjalan efektif dan efisien. 

Kepala sekolah menjadi Sosok yang ideal untuk dapat dijadikan sebagai 

contoh atau panutan bagi para guru dan juga bawahannya sehingga dipercaya, 

dihormati, dan diharapkan bisa mengambil keputusan  yang terbaik untuk mencapai 

kepentingan sekolah. Sebagai pemimpin Kepala Sekolah dituntut untuk dapat 

melaksanakan transformasi kepemimpinan lewat pemberian bimbingan kepada para 

bawahan, motivasi, pembagian tugas sehingga tujuan sekolah dapat dicapai.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Daryanto menyatakan bahwa kepala sekolah juga merupakan 

bagian dari personel sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan yang ada di lembaga organisasi sekolah.5 Setiap kepemimpinan kepala 

sekolah memiliki tujuan untuk mengefektifkan suatu lembaga, sehingga akan menjadi 

pemimpin yang diinginkan oleh para bawahan dan stakeholder lainya.  

Berdasarkan pernyataan tesebut di atas bahwa kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus mampu mentrasformasi, memotivasi, serta menyusun strategi yang 

kuat dalam melaksanakan tugasnya sehingga para bawahan dengan sukarela akan 

berperilaku dan bekerja tanpa adanya tekanan sesuai kebijakan organisasi serta 

arahan pimpinannya. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan pemimpin dilihat dari tipe/gaya 

kepemimpinan yang diterapkan selain kerjasama warga sekolah (guru dan staf) yang 

melibatkan dalam pelaksanaan dan penyusunan program pendidikan, kepala 

sekolahlah yang sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu sekolah. 

                                                             

5Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 80. 
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Zulkarnain menjelaskan bahwa pengertian dari kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan 

mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan 

kelompok dalam situasi tertentu.6 Senada dengan hal tersebut Baharuddin dan 

Umiarso menjelaskan kepemimpinan adalah motor atau daya penggerak dari pada 

semua sumber-sumber, dan alat- alat (resources) tersedia bagi lembaga organisasi.7 

Salah satu gaya kepemimpinan kepala sekolah yang ditawarkan adalah gaya 

kepemimpinan transformasional yaitu kepala sekolah yang selalu menemukan inovasi 

baru sehingga setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam peningkatan mutu 

sekolah. Pemimpin yang mengaplikasikan model kepemimpinan transformasional 

adalah pemimpin yang memiliki wawasan luas dan jelas kedepannya dalam berupaya 

memperbaiki serta mampu mengembangkan organisasi bukan hanya untuk saat ini 

tetapi dimasa mendatang, menciptakan lingkungan organisasi sekolah yang baik, 

yang pada akhirnya akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. 

Gagasan awal tentang gaya kepemimpinan transformasional dikembangkan 

oleh James McGregor Burns yang menerapkannya dalam konteks politik. Burns 

mengatakan: “Transfromational leadership as a process where leader and followers engange 

ina mutual process of raising ane another to higer levels of morality andmotivation”.8 

Kepemimpinan transformasional sebagai proses dimana pemimpin dan pengikutnya 

bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan moralitas dan motivasinya. 

                                                             

6Zulkarnain, Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2013), h.83. 

7Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2012), h.30. 

8Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional 
kepalasekolahan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 50.  
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Kepemimpinan transformasional mempelajari bagaimana seorang pemimpin 

bisa merubah dan membangun budaya sekolah supaya lebih konsisten dalam 

mencapai sasaran organisasional.9 Berkenaan dengan pernyataan tersebut Balyer 

mendefenisikan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah sebagai gaya 

kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan mendorong semua unsur 

atau elemen sekolah (guru, staf, siswa, orangtua siswa, masyarakat sekitar dan 

lainnya) untuk bekerja keras atas dasar sistem nilai (Value system) luhur, sehingga 

semu yang ada disekolah bersedia untuk berpartisipasi secara optimal dalam 

mencapai visi sekolah.10 

Senada dengan pernyataan tersebut Sudarwan Danim dan Suparno 

mendefenisikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah ialah seseorang yang 

sanggup membangun pergantian dalam lembaga organisasi sekolah dengan nilai-nilai 

yang ditentukan dengan mengembangkan semua komunitas sekolah lewat 

komunikasi yang terencana, sehingga para bawahan dapat bekerja lebih energik dan 

terfokus dalam pengajaran serta pembelajaran menjadi bersifat positif bagi tiap 

orang.11 

Seorang pemimpin disebut menerapkan kaidah kepemimpinan 

transformasional bila dia sanggup mengganti sumber energi; baik manusia, 

                                                             

9Toni Saarivirta & Kumpulainen, School Autonomy, Leadership and Student Achievement: 
Reflections From Finland, Internasional Journal of Educational Management, 2016, Vol. 30 Iss 7 p. 
1268-1278. 

10Aydin Balyer, Transformasional Leadership Behaviors of School Principals: A Qualitative 
Research Based on Teachers’ Perceptions,  International Online Journal of Educational Sciences,  
2012, 4 (3), diakses 11 februari 2017, h. 581-591. 

11Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional 
Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi 
Pendidikan, h.62. 
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instrumen,  ataupun suasana dalam menggapai tujuan-tujuan reformasi sekolah. 

Kepemimpinan transformasional merupakan kehlian seorang pemimpin dalam 

bekerja dengan dan/atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara 

maksimal sumber energi organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna 

dengan sasaran capaian yang sudah ditentukan. Sumber energi  diartikan bisa 

berbentuk pimpinan, staf, bawahan, guru, sarana, dana, serta faktor-faktor 

keorganisasian.12 

Upaya-upaya sikap dan perilaku kepemimpinan transformasional menjadi satu 

alternatif dalam peningkatan kinerja guru. Guru perlu diarahkan melalui suasana kerja 

positif, menggairahkan dan produktif. Demikian pula penataan fisik perlu dibina 

supaya disiplin dan semangat belajar yang tinggi dapat tumbuh dalam dirinya. Ini 

semua memerlukan penerapan kepemimpinan kepala sekolah dalam penyelenggaraan 

sekolah.13 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kepemimpinan transformasional 

pada hakekatnya menekankan kedudukan pemimpin dalam memotivasi para 

bawahannya (guru dan staf) sehingga tergerak untuk bekerja melaksanakan tugasnya 

dan bertanggung jawab melebihi dari yang mereka harapkan. Kepemimpinan kepala 

sekolah salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi kunci mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas. Dikarenakan kepala sekolah merupakan penggerak bagi 

sumber daya sekolah terutama guru-guru dan staf di sekolah. Peranan kepala sekolah 

sangat penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan sekolah, sehingga bisa 

                                                             

12Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 219.  

13Wuradji, The Aducational Leadership: Kepemimpinan Transformasional (Yogyakarta: 
Gama Media, 2009) h. 48. 
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dikatakan sukses tidaknya kegiatan sekolah di lihat dari kualitas dan kinerja 

kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri.  

Kepemimpinan transformasional sebagai pendekatan dengan cara berusaha 

mengubah kesadaran diri serta mengilhami para bawahan ataupun anggota kelompok 

lainnya dalam membangkitkan semangat kerja positif yang ekstra untuk menggapai 

tujuan organisasi, tanpa adanya perasaan ditekan dan tertekan. Kepala sekolah adalah 

individu yang harus melakukan transformasi kepemimpinan melalui pemberian 

bimbingan, anjuran dan tuntunan  oleh para bawahan agar tujuan sekolah tercapai. 

Seorang pemimpin yang transformatif bisa merubah dengan maksimal sumber daya 

kelompok dalam menggapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya secara efektif 

dan efisien. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. QS an-Nahl/16:125 

sebagai berikut: 

بِيلِ رىبِّكى بٱِلِْْكْمىةِ وىٱلْمىوْعِظىةِ ٱلْىْسىنىةِ  دِلْْمُ بٱِلَّتِِ هِىى أىحْسىنُ  ۖ  ٱدعُْ إِلَىٰ سى إِنَّ  ۖ  وىجىٰ
بِيلِهِ  وىهُوى أىعْلىمُ بٱِلْمُهْتىدِينى  ۖ   ۦرىبَّكى هُوى أىعْلىمُ بِىن ضىلَّ عىن سى  

 

Terjemahnya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.14 

Berdasarkan ayat tersebut tentang perintah taat kepada pemimpinan melalui 

nasihat yang mengandung motivasi dan pengajaran.  Serulah (wahai rasul) oleh mu 

dan orang-orang yang mengikutimu kepada agama tuhanmu dan jalanNya yang lurus 

dengan cara bijakasana yang Allah wahyukan kepadamu di dalam al-qur’an dan 

sunnah. Dan bicaralah kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka, 

                                                             

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 
2012), h. 282. 
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dan nasihati mereka dengan cara baik-baik yang akan mengajak mereka menyukai 

kebaikan dan menjauhkan mereka dari hal keburukan. Dan debatlah mereka dengan 

perdebatan yang baik pula, dengan lemah lembut dan halus. sebab tidak ada 

kewajiban atas dirimu selain menyampaikan, Dan sungguh engkau telah 

menyampaikannya, adapun hidayah bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia 

lebih tahu siapa saja yang sesat dari jalanNya dan Dia lebih tahu orang-orang yang 

akan mendapatkan hidayahnya.15 

Jadi, dapat dipahami bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dapat 

mengembangkan sekolah yang berkualitas dengan menjawab berbagai masalah yang 

dihadapi sekolah. Kepala sekolah apabila menjadi pemimpin profesional maka akan 

mampu melaksanakan aneka bentuk transformasi dan mengadakan inovasi baru 

sehingga menjadikan sekolah berkualitas yang bermutu.  

Pemimpin dikatakan transformasional bila ia dapat mengubah sumber daya 

dan situasi, merubah apa yang mampu dilakukan, bicara tentang tujuan yang luhur, 

memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan dan kesamaan. Cavazotte The results 

suggest that perceived transformational leaders hip is associated with higher levels 

of task performance and helping behaviors. Berdasarkan penelitian Cavazotte 

menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan dengan lebih kuat 

kinerja dan membantu para bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Pemimpin 

transformasional mampu membuat bawahan melihat bahwa tujuan yang akan dicapai 

lebih dari sekedar kepentingan pribadinya. Bila ditinjau dari dimensinya, ada 

beberapa komponen perilaku yang menunjukkan kepemimpinan transformasional. 

                                                             
15 Syakir Ahmad, Syaikh, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1  (Cet. II;  Jakarta: Darus 

Sunnah Press, 2014). h.  
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seorang pemimpin bisa disebut menunjukkan kepemimpinan transformasional jika ia 

menerapkan komponen perilaku kepemimpinan transformasional.16 

Adapun komponen kepemimpinan transformasional menurut Bass & Avolio 

dalam Baharuddin dan Umiarso jurnal Tukiman & Cepi, Akuntabilitas Manajemen 

Pendidikan Volume Nomor, 12014 meliputi idealized influence or carismatic, 

inspirational  motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. 

Empat karakteristik model kepemimpinan transformasi tersebut, sering dikenal 

dengan“ the four i’s”,yaitu: Pertama, Idealized influence, yakni kepala sekolah 

adalah  sosok ideal yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi bawahannya yang 

dipercaya, dihormati dan dapat mengambil kebijakan yang terbaik demi kepentingan 

sekolah. Kedua, Inspirasional motivation, yakni kepala sekolah  memotivasi semua 

bawahan untuk memiliki komitmen kuat terhadap visi  misi organisasi dan 

mendukung semangat dalam mennggapai tujuan pendidikan di sekolah. Ketiga, 

Intellectual stimulation, yakni kepala sekolah bisa menumbuhkan kreatif dan 

terobosan baru di kalangan para bawahan dengan mengembangkan pemikiran kritis 

dan pemecahan masalah yang terjadi untuk menjadikan sekolah kearah yang lebih 

baik. Keempat, Individuali consideration, yakni kepala sekolah dapat bertindak 

sebagai pelatih dan penasihat bagi bawahannya.17 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa seorang pemimpin sangat tergantung 

dari kemampuannya dalam menerapkan komponen kepemimpinan transformasional 

yang akan membangun sinergi terhadap para bawahanya melalui pengaruh dan 

                                                             

16Cavazotte, Transformasional Leaders and Work Performance: The Mediating Roles of 
Identification and Self-Efficacy, Journal BAR, Rio de Janeiro, Volume 10, Nomor 4 Desember 2013: 
490-512. 

17 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h.40. 
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kewenangan serta strategi yang dimilikinya, sehingga pencapaian visi dan misi 

organisasi menjadi lebih optimal. 

Kepala sekolah sebagai sosok yang mempunyai kewenangan dalam 

menerapkan kepemimpinan tranformasional di sekolah tidak hanya didasarkan pada 

kebutuhan akan penghargaan dirinya, namun juga menumbuhkan kesadaran pada 

manajemen, kepemimpinan, kinerja serta pertumbuhan sekolah, itulah hal-hal yang 

saling berpengaruh satu sama lainnya. Fokus kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah ialah komitmen dan kapasitas sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya 

dimaksud berupa pimpinan, Staf, bawahan, guru, fasilitas, dan ada faktor-faktor 

keorganisasian lainnya.18 

Guru sebagai salah satu pelaksana program kegiatan-kegiatan sekolah 

memiliki peran besar yang sangat penting untuk menentukan ketercapaian tujuan 

kegiatan tersebut. Bagaimanapun lengkap dan modernnya fasilitas sekolah berupa 

gedung, perlengkapan, alat kerja dan metode-metode kerja, serta dukungan 

masyarakat, Akan tetapi jika  sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan 

program sekolah itu kurang aktif berpartisipasi, maka akan sulitlah untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang optimal. Sebenarnya bukan hanya kepala sekolah yang 

dianggap paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses pendidikan pada 

lembaga sekolah, akan tetapi semua personal sekolah yang ada dalam lingkungan 

sekolah yakni tenaga kependidikan, guru, siswa, masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan sekolah guna tercapainya 

tujuan yang harapkan. 

                                                             

18 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga 
Akademik (Jakarta: Bumi Aksara. 2006 ), h. 219. 
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Seorang kepala sekolah memiliki tugas untuk mengarahkan sejumlah personal 

di lembaga sekolah termasuk guru dan staf yang mempunyai berbagai sikap, tingkah 

laku dan latar belakang yang berbeda-beda. Olehnya itu, untuk mendapatkan guru 

yang aktif dan bersinergi dalam membantu tugas pimpinan secara optimal, diperlukan 

seorang pemimpin yang bisa menggerakkan, mengatur dan mengubah tingkah laku 

para bawahannya kearah tercapainya tujuan organisasi secara maksimal. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru 

terkait implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah belum 

sepenuhnya melakukan pengembangan dan pemberdayaan guru karena banyaknya 

jumlah guru dan tugasnya kepala sekolah di luar sekolah, kepala sekolah masih belum 

optimal memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap guru dan staf dalam 

pemberian pengajaran di sekolah, kepala sekolah belum maksimal dalam pemberian 

motivasi sehingga beberapa guru dan staf masih ada yang kurang bersinergi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut beberapa hal sehubungan dengan 

Implementasi Kepemimpinan Trasformasional Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 

Barru Kabupaten Barru. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan 

masalah yang berisi pokok masalah sebagai parameter dalam penelitian. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian 

ini maka yang menjadi fokus penelitiannya yaitu kepemimpinan transformasional 
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yang menerapkan 4 komponen yaitu idealized influence, inspirational motivation, 

intellectual stimulation, dan individualized consideration. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus merupakan gambaran yang dipertegas untuk menjabarkan 

fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti dari implementasi 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru yang 

mengusulkan beberapa komponen dalam kadar kepemimpinan transformasional, 

yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan 

individualized consideration. 

Kepemimpinan adalah upaya pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan 

dan mengarahkan orang lain agar program kerja berjalan optimal sesuai dengan yang 

diharapkan dan tercapainya tujuan organisasi yang ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Jadi kepemimpinan bisa diartikan kemampuan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahanya termasuk guru dan staf demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan.  

  Kepemimpinan transformasional dalam hal ini merupakan segala bentuk 

perilaku yang dimana cenderung melakukan tindakan dalam menggerakkan para 

bawahan ( guru dan staf) agar tergerak untuk bekerja dan bertanggung jawab penuh 

secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah merupakan pimpinan 

yang menjalankan tugasnya dalam menggerakan guru dan tenaga kependidikan yang 

ada di lingkungan lembaga sekolah, sehingga untuk melaksanakan kepemimpinan 

transformasionalnya harus perlu menerapkan beberapa komponen yaitu idealized 

influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized 

consideration. 
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Dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Idealized influence adalah perilaku pimpinan yang bisa diteladani oleh bawahan 

yang diakui sebagai sosok panutan yang memiliki keyakinan kuat dengan 

menunjukkan nilai-nilai positif, memberi wawasan luas akan kesadaran visi misi 

yang jelas dan terarah serta menumbuhkan kepercayaan di kalangan para 

bawahan dalam hal ini guru dan staf. 

b. Inspirational motivation adalah Kepala Sekolah yang selalu menginspirasi dan 

memotivasi semua guru dan staf dalam menggapai tujuan pendidikan di sekolah 

dengan memberikan arahan yang jelas, memberikan kesempatan mengungkapkan 

ide dan kesadaran akan tupoksi, sikap saling percaya, kerjasama, serta komitmen 

yang kuat dalam bekerja. 

c. Intellectual stimulation adalah Kepala Sekolah yang menumbuhkan kesadaran 

guru dan staf terhadap masalah diri dan kelompok meliputi pemecahan masalah, 

pengembangan budaya kerja yang positif, meningkatkan pengetahuan, sikap 

saling menghormati, disiplin, serta menjaga komunikasi dan hubungan yang 

harmonis melalui pendekatan secara langsung maupun tidak langsung. 

d. Individualized consideration adalah pemimpin yang selalu memberikan 

perlakuan yang adil, peduli terhadap perasaan dan kebutuhan para bawahannya 

serta bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi bawahanya yakni guru dan 

stafnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana idealized influence yang dilakukan kepala sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana inspirational motivation yang dilakukan kepala sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru Kabupaten Barru? 

3. Bagaimana intellectual stimulation yang dilakukan kepala sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru Kabupaten Barru ? 

4. Bagaimana individualized consideration yang dilakukan kepala sekolah di 

SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru ? 

D. Kajian Pustaka  

Peneliti menyadari bahwa secara subtansial penelitian ini tidaklah sama sekali 

baru. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang 

memiliki relevansinya dengan judul Implementasi Kepemimpinan Transformasional 

Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. Beberapa karya itu antara 

lain:  

Penelitian yang dilakukan oleh Milkhatun dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kepemimpinan Transformasional Kepala Ruang di RSI Sultan Agung 

Semarang. Penelitian ini betujuan menganalisis pengaruh pelatihan kepemimpinan 

transformasional terhadap penerapan kepemimpinan semarang terhadap 16 perawat 

sebagai kepala ruang dan 39 perawat pelaksana. Dari hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan bermakna pada penerapan kepemimpinan transformasional sesudah 

mendapatkan pelatihan kepemimpinan transformasional.19 Dalam penelitian ini 

dilakukan di RSI sedang penulis meneliti di lembaga Sekolah Menengah Atas.  

                                                             

19Milkhatun, Upaya Meningkatkan Kepemimpinan Transformasional Kepala Ruang di RSI 
Sultan Agung Semarang, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016). h. 75. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Solihah Maryati dengan judul                       

“Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di MI Ma’arif NU 1 Pageraji kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas” 

penelitian ini bertujuan adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

kepemimpinan transformasional kepala madrasah di MI Ma’arif NU 1 Pageraji       

(2) Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kepemimpinan transformasional di MI 

Ma’arif NU 1 Pageraji.
20 Dalam penelitian ini membahas peningkatan mutu 

pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Pageraji sedang penulis membahas Implementasi 

kepemimpinan transformasional di SMA Negeri 1 Barru yang menerapkan 4 

komponen kepemimpinan yakni idealized influence, inspirational motivation, 

intellectual stimulation, dan individualized consideration.  

Penelitian yang dilakukan oleh Eduardus Sepryanto Nadur dengan judul 

“Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Membentuk Budaya 

Sekolah dan Meningkatkan prestasi Siswa (Studi Kasus pada Dua SMA di Manggarai 

Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana 

dampak kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap budaya sekolah dan 

prestasi siswa pada dua SMA di kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) Penerapan kepemimpinan transformasional dalam 

membentuk budaya sekolah pada SMAK Loyola lebih kuat dibandingkan pada SMA 

Negeri 1 Komodo (2) Hasil perbandingan antara SMA Negeri 1 Komodo dengan 

SMAK Loyola menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kepemimpinan 

                                                             

20Solihah Maryati, Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan di MI Ma’Arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tesis 
(Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017). h. 86. 
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transformasional lebih kuat mampu meraih nilai ujian nasional yang lebih tinggi     

(3) Hasil perbandingan antara SMA Negeri 1 Komodo dengan SMAK Loyola 

menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki budaya sekolah yang baik mampu 

meraih nilai mata pelajaran ujian nasional yang lebih tinggi dan memiliki prestasi non 

akademik yang lebih baik.21 Dalam penelitian ini dilakukan di Dua SMA Kabupaten 

Manggarai barat, sedang penulis melakukan penelitian satu sekolah tingkat sekolah 

menengah atas di kabupaten Barru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fatinam dengan judul “Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di SD 

Negeri 71 Kecamatan Pontianak Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Implementasi unsur kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru pada SD Negeri 71 kecamatan Pontianak Barat 

dilaksanakan dengan  memberikan pengaruh, mendorong, membimbing terhadap 

guru, (2) Strategi kepala SD Negeri 71 kecamatan Pontianak Barat dalam 

meningkatkan profesionalisme guru, adalah dengan melakukan kegiatan yang 

mengarah pada pembinaan guru berkualitas. (3) Faktor- faktor yang mendukung 

kepala sekolah dalam peningkatan profesionalisme guru adalah dengan adanya 

peningkatan kesejahteraan guru. (4) Faktor-faktor yang menghambat kepala sekolah 

dalam peningkatan profesionalisme guru.22 Dalam penelitian ini dilakukan di tingkat 

sekolah dasar, sedang penulis melakukan penelitian di tingkat sekolah menengah atas 

yakni di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru.   

                                                             

21Eduardus Sepryanto Nadur, Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam 
Membentuk Budaya Sekolah dan Meningkatkan prestasi Siswa (Studi Kasus pada Dua SMA di 
Manggarai Barat), Tesis (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017), h. 70. 

22Fatinam, Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Peningkatan 
Profesionalisme Guru, Tesis, Pontianak: Untan, 2016), h. 74. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mugiyo dengan judul “Peran Kepemimpinan 

Transformasional dan Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas terhadap Kinerja 

Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: pertama, praktik kepemimpinan transformasional dan 

pelaksanaan supervisi akademik pengawas berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Kedua, tipe kepemimpinan transformasional seorang pengawas dalam 

melakukan kegiatan supervisi memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di kabupaten Wonogiri. Ketiga, pelaksanaan supervisi akademik 

yang dilakukan pengawas terhadap guru PAI di kabupaten Wonogiri memiliki 

dampak yang positif juga, karena bagi guru yang disupervisi dan pengawas yang 

mensupervisi akan mengtahui kelemahan atau hambatan-hambatan yang dialami 

seorang guru dalam proses pembelajaran dan akan mudah dalam memberikan solusi 

dari permasalahan atau hambatan yang dialaminya.23 Dalam penelitian ini membahas 

tentang peran kepemimpinan transformasional dan pelaksanaan supervisi akademik 

pengawas, sedang penulis membahas implementasi kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah yang menerapkan 4 komponen yaitu idealized influence, inspirational 

motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration.  

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas penelitian ini lebih 

menfokuskan pada pembahasan tentang Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah yang menerapkan 4 komponen kepemimpinan transformasional yaitu 

idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan 

individualized consideration. Penulis yakin bahwa masih banyak karya tulis lainnya 

                                                             

23Mugiyo, Peran Kepemimpinan Transformasional dan Pelaksanaan Supervisi Akademik 
Pengawas terhadap Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Wonogiri, Tesis (Salatiga: 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga, 2017), h. 53. 
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yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan sumber-sumber lainnya yang tidak 

sempat disebutkan satu persatu. Mengingat keterbatasan yang ada, dan semua 

menjadi bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan idealized influence yang dilakukan 

kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan inspirational motivation yang 

dilakukan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru  

c. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan intellectual stimulation yang dilakukan 

kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

d. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan individualized consideration yang 

dilakukan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Adapun yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Kegunaan Teoritis  

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

manajemen pendidikan islam dalam memberikan informasi penting dan referensi 

dalam meningkatkan dan mengembangkan wawasan pada bidang garapan 

kepemimpinan pendidikan. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi tentang 

pentingnya implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dalam menggapai tujuan organisasi dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2) Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

berharga bagi kepala sekolah dalam upaya mengembangkan lembaga 

sekolah serta dapat menjadi referensi perbaikan diri demi kemajuan sekolah. 

3) Bagi guru dan staf, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

yang positif dalam meningkatkan kinerja profesional guru dan semangat 

kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Konsep Kepemimpinan Transformasional  

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin 

mengandung pengertian mengarahkan, membina, menuntun, mengatur dan juga 

menunjukkan ataupun mempengaruhi.1 Kepemimpinan merupakan suatu hal yang 

sangat berperang kuat bagi suatu lembaga organisasi. Pemimpin harus mempunyai 

perilaku dan karakter baik demi kelangsungan organisasi sehingga mencapai tujuan 

bersama dengan hasil maksimal. Beberapa pengertian kepemimpinan telah dijelaskan 

sebagai berikut: 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam 

organisasi, baik buruknya organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada faktor 

perannya seorang pemimpin.  Adapun kepemimpinan menurut para ahli yaitu : 

a. Menurut George Terry kepemimpinan ialah suatu bentuk kegiatan untuk 

mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja dengan suka rela untuk menggapai 

tujuan kelompok.2 

b. Robbins dan Judge menyatakan bahwa kepemimpinan ialah memengaruhi suatu 

kelompok menuju pencapaian subuah visi atau serangkaian tujuan.3 

                                                             
1MiftahThoha, Kepemimpinan dalam Manajemen Edisi1(Jakarta: PT. Raja Granfindo, 2010), 

h. 5. 
2Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi (Cet. I; Purwokerto: STAIN 

Press, 2010), h. 42. 
3Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi Edisi XVI, Terj. Ratna 

Saraswati dan Febriella Sirait (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 410. 
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c. Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku para bawahan agar dapat bekerjasama dan bekerja secara produktif 

untuk mencapai tujuan lembaga organisasi.4 

d. Greenberg dan Baron mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses seorang 

individu dalam memengaruhi bawahan menuju pencapaian tujuan kelompok atau 

organisasi. Sedangkan pemimpin adalah individu dalam kelompok atau 

organisasi yang paling berpengaruh besar terhadap orang lain.5 

e. Menurut Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, kepemimpinan adalah 

kemampuan atau kecerdasan sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar mau 

bekerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama.6 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu sifat yang dimiliki seorang pemimpin dalam mempengaruhi individu 

atau sekelompok orang agar dapat bekerja melakukan semua kegiatan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya karna tanpa adanya kepemimpinan dalam suatu 

organisasi dianggap hanyalah ada sejumlah orang atau mesin yang mengalami 

kesulitan tanpa arah yang jelas dan tanpa ada yang mangarahkan.  

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau 

berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.7 Sumber daya manusia di lembaga 

organisasi akan tergerak untuk bekerja lebih semangat, disiplin dan berkomitmen 

                                                             
4Melayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. XVI; Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 170. 
5Wibowo, Perilaku dalam Organisasi (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 264. 

  6Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi (Cet I; Purwokerto: STAIN Press, 
2010), h. 43. 

7Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010), h. 38.  
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dalam bekerja sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Senada 

dengan pernyataan Kisbiyanto bahwa Kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka penyusunan tujuan organisasi dan 

pelaksanaan sasarannya.8 Hal yang sama diungkapkan Wibowo bahwa kepemimpinan 

ialah kemampuan individu dengan menggunakan kekuasaannya dalam melakukan 

proses mepengaruhi, mendukung, memotivasi, mendorong usaha yang 

memungkinkan orang lain berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.9 

Peran utama seorang pemimpin ialah memengaruhi orang lain secara sukarela 

menggapai sasaran yang telah ditetapkan. Pemimpin menciptakan visi dan 

menginspirasi orang lain untuk mencapai visi tersebut dan memperluas diri mereka di 

luar kapabilitas organisasi.10 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepemimpinan ialah untuk 

membangun hubungan baik antar kelompok rekan kerja dan penyelesaian berbagai 

permasalahan yang berhubungan dengan persoalan pencapaian tujuan organisasi. 

Dengan demikian pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang positif, 

berkomunikasi dengan baik dengan para bawahan yang berupaya untuk mengontrol, 

mengendalikan dan mengevaluasi berbagai hubungan interaksi antara bawahan dalam 

mencapai tujuan dan kepentingan bersama. 

Kepemimpinan bukan hanya seorang pemimpin yang melaksanakan 

kepemimpinannya saja akan tetapi juga harus bisa membimbing, menasehati dan 

memotivasi para bawahannya serta membinanya ke arah yang lebih baik. Seperti 

                                                             

8Kisbiyanto, Manajemen Pendidikan: Pendekatan Teoritik dan Praktik (Yogyakarta: Idea 
Press, 2011), h. 31.   

9Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, h. 265. 
10Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, h. 265. 
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halnya yang dikemukakan oleh McShane dan Von Glinow dalam Wibowo 

menyatakan kepemimpinan adalah tentang memengaruhi, memotivasi, dan 

memungkinkan orang lain memberikan kontribusi kearah efektifitas dan keberhasilan 

organisasi dimana mereka menjadi bawahannya.11 Hal yang sama diungkapkan oleh 

Newstrom Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mendukung orang 

lain untuk bekerja secara antusias menuju pada pencapaian tujuan organisasi.12 

Kepemimpinan meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku bawahan untuk menggapai tujuan, memperbaiki 

kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi tentang 

peristiwa-peristiwa para bawahan, pengorganisasian dan aktivitas untuk mencapai 

sasaran, menjaga hubungan kerjasama antar kerja kelompok, perolehan dukungan dan 

kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan 

terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. 

Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar 

dapat melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita.13 

Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan 

rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi bisa tercapai. 

Dengan kata lain, tugas pemimpin menjaga keutuhan kerjasama para bawahan yang 

bekerja di dalam oraganisasi.14 

                                                             
11Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, h. 264. 
12John Newstrom, Organizational Behavior: Human Behavior at Work (Newyork-America: 

McGraw-Hill Education, 2011), h. 171. 
13Veith Zal Rivai Zainal. Dkk, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cet 12; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada 2017), h. 2. 
14Andrew J. Dubrin, The Complete Ideal’s Guides: Leadership (Jakarta: Prenada, 2009), h. 4.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku individu atau 

sekelompok orang untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Organisasi bisa menjadi baik jika pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya 

juga baik melalui pemberian arahan, memotivasi dan menasehati, serta mampu 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi bukan hanya sekedar memerintah saja. 

Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin ialah seorang individu yang mampu 

melakukan transformasi kepemimpinan melalui pemberian bimbingan, arahan, 

tuntunan, atau anjuran kepada bawahannya agar tujuan sekolah tercapai dengan 

maksimal.  

2. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional tersusun atas kata kepemimpinan dan 

transformasional. Kepemimpinan adalah gaya, cara atau teknik yang digunakan oleh 

pemimpin dalam memengaruhi bawahannya untuk menjalin hubungan kerja sama 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Sedangkan 

transformasional menerangkan mengenai adanya sifat perubahan dari satu bentuk ke 

bentuk yang lain. Asal kata transformasional adalah ‘to transform’, artinya 

mentransformasi, yakni mengubah sesuatu menjadi berbeda dengan yang 

sebelumnya. Dengan demikian, menurut Harbani “Kepemimpinan transformasional 

mengandung arti mengubah para bawahan yang dipimpin untuk di bawa ke arah 

pengembangan organisasi”.15 

Konsep awal tentang kepemimpinan transformasional ini dikemukakan oleh 

Burns yang menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan proses 

                                                             

15Harbani, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alfabeta 2008), h. 106. 
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yang dimana pemimpin dan para bawahannya berusaha untuk menggapai tingkat 

moralitas dan motivasi yang lebih tinggi.16 Kepemimpinan transformasional 

mempelajari bagaimana seorang pemimpin bisa merubah dan membangun budaya 

sekolah agar lebih konsisten untuk menggapai sasaran organisasional.17 Senada 

dengan pernyataan tersebut Rohmat juga mengatakan bahwa seorang pemimpin 

transformasional mencoba untuk membangun kesadaran para bawahannya dengan 

menyerukan cita-cita yang tinggi dan moralitas yang tinggi seperti kejayaan, 

kebersamaan dan kemanusiaan.18 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia yang menjelaskan bahwa:   
Kepemimpinan transformasional terdiri dari dua kata yaitu kepemimpinan 
(leadership) dan transformasional (transformational). Istilah transformasi 
berasal dari kata to transform yang berarti mentrasformasikan atau merubah 
sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda, misalnya mentransformasikan visi 
menjadi fakta, atau merubah sesuatu yang potensial menjadi aktual.19 

Sebagaimana pendapat Sadler dalam Wuradji bahwa kepemimpinan 

transformasional ialah suatu proses mengikutsertakan komitmen para bawahan dalam 

konteks penghayatan atau berbagai nilai-nilai bersama dan visi bersama dalam 

lembaga organisasi.20 

Sementara Menurut Bass dan Avolio dalam Raihan menjelaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah suatu proses seorang pemimpin mengambil 

                                                             

16Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2005), h. 77.   

17Saaravirta dan Kumpulainen, “School Autonomy, Leadership and Student Achievement: 
Reflections from Finland”, Internasional Journal of Educational Management, Vol 30 Iss 7 pp.1268-
1278, 2016. 

18Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi, h. 66-67. 
19Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 149.   
20Wuradji, The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformasional (Yogyakarta: 

Gama Media, 2008), h. 48. 
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tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka mengenai  yang 

benar dan yang penting, untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja 

mereka serta menolong mereka untuk melampui minat pribadi mereka demi 

menggapai kemaslahan masyarakat, kelompok atau organisasi.21 

Hal ini sesuai dengan pendapat Yammarino dan Bass dalam Sutikno 

mengatakan bahwa seorang pemimpin transformasional mengartikulasikan visi masa 

depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, 

dan menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya.22 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional merupakan perilaku yang cenderung melakukan tindakan yang 

memberdayakan para bawahan agar bekerja secara sadar dan tergerak untuk 

bertangung jawab terhadap tugas masing-masing secara maksimal dengan melibatkan 

dalam penyusunan program pendidikan.  

Kepemimpinan transformasional menunjukkan tingkat kepedulian yang 

dibawa pemimpin untuk transformasi dan mempengaruhi tindakan yang mereka 

kerjakan. Pendekatan yang dijalankan oleh pemimpin berdampak pada setiap aspek 

kapabilitas dan pengalaman kepemimpinan perubahan, termasuk kemampuan diri 

untuk mengubah strategi perubahan yang dikembangkan, gaya kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan mereka, pola komunikasi, hubungan dengan stakeholder, 

reaksi diri dan hasil akhir mereka. Akan tetapi, kebanyakan pendekatan pemimpin 

mempertimbangkan apa yang mereka pedulikan dan apa yang tidak mereka lihat.23 

                                                             

21Raihan, Kepemimpinan Sekolah Transformatif (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 20. 
22Sobry Sutikno, Pemimpin dan Kepemimpinan: Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang 

Diidolakan (Lombok: Holistica, 2014), h. 55. 
23Wibowo, Manajemen Perubahan (Cet V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 320. 
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Pemimpin transformasional mendelegasikan pekerjaan kepada para bawahan, 

bukan mengerjakan semuanya sendiri. Pemimpin transformasional sedikit bicara 

banyak bekerja. Pemimpin transformasional memberikan contoh yang baik kepada 

bawahan, bukan banyak menyalahkan ataupun mengkritik orang lain.24 Upaya-upaya 

sifat dan perilaku kepemimpinan trasformasional menjadi satu alternatif dalam 

peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga tujuan 

pendidikan tercapai dengan maksimal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemimpin transformasional 

membawa perubahan yang lebih baik bagi lembaga organisasi secara bertahap dengan 

hati yang bersih, kerjasama tim, komunikasi yang baik, dan didukung sarana 

prasarana yang memadai. Pemimpin transformasional dapat melakukan program-

program strategis dengan adanya dukungan para bawahan dan pihak-pihak yang 

terlibat, dapat menyelesaikan masalah-masalah lembaga dengan baik dan 

memberikan solusi yang tepat.  

B. Ciri Kepemimpinan Transformasional  

Kepemimpinan transformasional tentunya juga memiliki karakter yang 

memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin transformasional. Adapun ciri-ciri 

kepemimpinan transformasional menurut Dwi Suryanto dalam Jamal Ma’mur 

Asmani sebagai berikut: 

1. Idealized influence, meliputi:  

a. Menunjukkan keyakinan diri yang kuat  

b. Menghadirkan diri dalam saat-saat yang sulit  

c. Menunjukkan nilai-nilai yang penting  

                                                             

24Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kecana, 2015). h. 323. 
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d. Menumbuhkan kebanggaan  

e. Meyakini visi, membanggakan keutamaan visi itu, dan secara pribadi bertanggung 

jawab penuh pada tindakan  

f. Menunjukkan sense of purpose  

g. Meneladani ketekunan alam semesta25 

2. Individualized consideration, meliputi:  

a. Merenung, memikirkan, dan mengidentifikasi kebutuhan individu 

b. Mengidentifikasi kemampuan para bawahan  

c. Memberi kesempatan belajar  

d. Mendelegasikan wewenang  

e. Melatih dan memberikan umpan balik pengembangan diri  

f. Mendengarkan dengan perhatian penuh  

g. Memberdayakan bawahan  

3. Inspirational motivation, meliputi:  

a. Menginspirasi bawahan dalam menggapai kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

terbayangkan  

b. Menyelaraskan tujuan individu dan organisasi  

c. Memandang ancaman dan persoalan sebagai kesempatan untuk belajar dan 

berprestasi  

d. Menggunakan kata-kata yang baik dalam membangkitkan semangat 

e. Menggunakan simbol-simbol  

f. Menampilkan visi yang menggairahkan  

                                                             

25
Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2012), h. 54-55.   
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g. Menantang bawahan dengan standar yang tinggi  

h. Berbicara optimis dan antusias  

i. Memberikan dukungan terhadap apa yang perlu dilaksanakan  

j. Memberikan arti pada apa yang dilakukan  

k. Menjadi role model bagi para bawahan  

l. Menciptakan budaya bahwa kesalahan yang terjadi dipandang sebagai pengalaman 

belajar  

m. Menggunakan metafora  

n. Menjadi mentor  

4. Intellectual stimulation, meliputi:  

a. Memberdayakan status quo  

b. Mendorong pemanfaatan imajinasi  

c. Mendorong penggunaan intuisi yang dipandu dengan logika  

d. Mengajak melihat perspektif baru  

e. Memakai simbol-simbol pendukung inovasi  

f. Mempertanyakan asumsi lama 

g. Mempertanyakan tradisi usang  

h. Mempertanyakan kepercayaan yang melekat pada organisasi26 

  Dapat disimpulkan bahwa pemimpin transformasional harus memiliki ciri-ciri 

tersebut karena tanpa ciri-ciri khas tersebut seorang pemimpin tidak bisa dikatakan 

sebagai pemimpin transformasional dalam upaya membina dan memengaruhi 

bahawan agar dapat bekerjasama, berkomitmen untuk melaksanakan semua kegiatan 

                                                             

26Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 56. 
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sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk menggapai tujuan yang sudah 

ditetapkan.  

  Pada setiap tahap proses transformasional, keberhasilan oleh seorang 

pemimpin bisa dilihat dari sikap, nilai dan keterampilannya. Ciri pemimpin 

transformasional yaitu memiliki kemampuan dalam menggerakkan, memiliki 

kecerdasan intelektual, berwawasan luas, kecerdasan emosional, mengenali 

kemampuan dan kekuatan bawahan, mendelegasikan tugas kepada para bawahan, 

percaya kepada bawahan, mendengar dan menerima kritik dan masukan, membuat 

keputusan berdasarkan data yang kuat dari berbagai pihak, terbuka terhadap kritik, 

bekerja kelompok, dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 

  Adapun Ciri-ciri kepemimpinan transformasional dalam buku Jejen Musfah 

adalah sebagai berikut:  

  Ikhlas. Pemimpin yang bekerja bukan karena uang dan jabatan, itulah 

pemimpin yang ikhlas. Bekerja karena semata mengabdi pada Allah swt untuk 

kebaikan organisasi, manusia, dan alam. Kerja tanpa pamrih. Hatinya bersih dari 

buruk sangka, benci, iri hati, dengki, dan sombong. Motifnya bekerja bukan materi. Ia 

dipilih karena kompetensi bukan karena kedekatan.  

  Berkepribadian yang matang. Pemimpin yang senantiasa menunjukkan 

pikiran dan akal sehat dalam berbicara, bersikap, bertindak dan mengambil kebijakan, 

tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau kejadian yang buruk. Tidak marah jika 

dikritik, tidak merendahkan orang lain, tidak merasa paling benar dan paling mampu. 

Ia menghargai pendapat orang lain dan rendah hati.  

  Komitmen. Selalu berorientasi pada pengembangan mutu organisasi melalui 

program pengembangan mahasiswa, dosen, dan staf. Implementasi program tidak 
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bermutu, asal jadi, asal terlaksanakan, atau tidak terlaksana karena lemahnya 

pengawasan pemimpin. Program yang sudah direncanakan tidak terlaksana. Saat 

dilaksanakan kegiatan hanya sekedar melaksanakan, tidak mencapai mutu kegiatan 

yang berskala mutu dan sangat baik. Ini ciri lemahnya komitmen pemimpin. 

  Konsisten. Pemimpin transformasional ialah pemimpin yang dapat 

memastikan setiap unit melakukan program sesuai dengan visi dan setiap orang 

bekerja sesuai tugas dan fungsinya, seperti alunan musik yang indah karena setiap 

orang melaksanakan fungsinya masing-masing. Ia pemimpin yang melakukan apa 

yang ia katakan. Bukan hanya pandai bicara, tetapi lemah dalam praktik. Pemimpin 

sebaiknya sedikit bicara, banyak bertindak. Konsisten terhadap hal yang sedikit dan 

sederhana lebih baik dari pada banyak bicara namun tak bisa terlaksana.  

  Inspiratif. Pemimpin yang kehadirannya mampu mendukung para bawahan 

untuk bekerja dengan penuh semangat dan kesenangan tanpa adanya  paksaan. 

Kepemimpinan transformasional dapat mengendalikan bawahan untuk melakukan 

program sesuai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Disini, pemimpin harus 

menjadi pribadi yang sekaligus unggul dalam hal akademik, sehingga mengispiriasi 

bawahannya.  

  Kreatif/inovatif. Pemimpin yang setiap waktu mempunyai ide-ide kreatif 

untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada, besar, sedang, maupun kecil. Ide 

itu terwujud dalam artefak kampus yang akan dikenang sejarah. Pemimpin harus bisa 

menciptakan hal yang baru membawa dampak keunggulan organisasi. Kreativitas dan 

inovasi hanya lahir dari pemimpin yang berani dan berfikir out of the box. Pemimpin 

melahirkan ide-ide cerdas dari bacaan terhadap masalah dan tantangan dunia di masa 

depan.  
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  Menyelesaikan masalah. Pemimpin tidak cukup orang baik saja tetapi orang 

yang bisa memecahkan masalah dan membawa organisasi pada level unggul. 

Kebaikan pribadi dan keterampilan memimpin merupakan paduan seorang pemimpin 

transformasional.  

  Mengubah kultur. Merubah sumber daya internal dan ekternal. Pemimpin 

transformasional merubah keadaan organisasi yang biasa menjadi terdepan, bahkan 

lebih unggul dari lembaga lain yang sudah lebih dulu unggul. Pemimpin 

transformasional merubah lembaga yang terpuruk menjadi lembaga yang unggul, 

secara bertahap namun pasti, karena kemampuannya memanfaatkan sumber daya 

manusia dan sumber lainnya yang ada. Pemimpin transformasional dapat merubah 

sistem dan budaya yang jelek menjadi lebih baik, ia mengubah sistem, bukan larut 

atau menyerah pada sistem yang jelek. Disini jelas, yang utama yaitu menemukan 

pemimpin transformatif untuk efektivitas lembaga. Sistem yang baik sekalipun akan 

mandul dan tidak efektif jika pemimpinnya lembek.  

  Mampu mengambil keputusan. Keputusan terbaik yaitu keputusan hasil 

bersama. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan kolektif. Keunggulan 

lembaga dimulai dari keputusan pemimpin. Kemudian, tak lupa menjalankan 

keputusan-keputusan tersebut. Seringnnya, pemimpin sendiri lupa keputusannya. 

Membuat keputusan satu hal, melaksanakan keputusan dengan baik merupakan hal 

penting selanjutnya.  

  Mendukung bawahan. Mendengarkan dan memenuhi kebutuhan para 

bawahan. Bawahan penting karena pemimpin efektif hanya jika memiliki tim yang 

kompak.  
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  Melaksanakan evaluasi. Lembaga sering berhasil memperbaiki dan 

merencanakan konsep mutu pendidikan namun melupakan mutu pelaksanaan atau 

penerapan. Demikian juga, evaluasi dilakukan tidak dengan serius, bahkan mungkin 

melupakan kegiatan evaluasi.   

  Menjadikan orang dan lembaga sukses. Pemimpin yang tidak hanya 

memikirkan kesuksesan sendiri melainkan sukses bersama yang lainnya dan sukses 

membawa lembaga organisasi menjadi yang bermutu di dunia berbasis budaya lokal 

dan keindonesiaan.27 

  Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, ciri kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang dapat mengubah dan membangun perubahan 

dalam lembaga organisasi sekolah, mampu mendorong semangat kedisiplinan para 

guru dan staf untuk bekerja secara optimal sesuai dengan nilai-nilai yang telah 

ditetapkan dengan memberdayakan seluruh personal sekolah melalui komunikasi 

yang terarah dan jelas agar para bawahan tergerak untuk bekerja secara energik 

dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan masing-masing.  

  Adapun Ciri-ciri kepemimpinan transformasional menurut Wuradji sebagai 

berikut:  

a. Memiliki keberanian untuk melakuan perubahan menuju tingkat produktivitas 

yang lebih tinggi. 

b. Dapat membangkitkan semangat dan motivasi bawahannys untuk bekerja keras, 

mampu nmengembangkan semangat kebersamaan, disiplin, dan dorongan untuk 

maju.  

                                                             

27Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan, h. 325-329. 
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c. Mampu membangun kesadaran berorganisasi pada para bawahannya dengan 

mengembangkan rasa memiliki organisasi (sense of belonging), dan rasa tanggung 

jawab (sense of responbility), serta membangun keinginan untuk meraih prestasi 

setinggi-tingginya.  

d. Mampu memberikan perlindungan (ngayomi) dan menciptakan rasa aman 

dikalangan bawahannya.  

e. Mampu menampung dan menangkap semua aspirasi dan kepentingan 

bawahannya. 

f. Menggunakan kemampuan intelektualnya secara cerdas dalam proses pengambilan 

keputusan. 

g. Memperjuangkan kebutuhan bawahannya. 

h. Kepemimpinan transformasional mengandung komponen kharismatik, yakni 

pemimpin yang bisa memberikan pengarahan dimana selalu dipatuhi dan diterima 

dengan ikhlas, sehingga bawahannya memiliki rasa ‟wajib‟ untuk taat pada 

perintah dan arahannya, dalam hal ini setiap perintah dan instruksi pemimpin 

selalu dianggap benar dan tepat. 

i. Selalu berusaha membawa bawahannya kearah suatu idealisme, tidak sekedar ‘asal 

jalan’ dan dapat meyakinkan bawahannya bahwa apa yang dicita-citakannya 

tersebut (idealisme) pasti akan terwujud.  

j. bawahannya selalu memuja-muja akan kemampuan dan keunggulan pemimpinnya.  

k. Pemimpin menempatkan diri sebagai agen perubahan (change agent). 

l. Pemimpin transformasional selalu belajar terus sepanjang hidupnya (they are life 

long learners).   
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m. Memiliki kemampuan menangani masalah-masalah kompleks, sulit diprediksi, 

tidak berketentuan, serta masalah yang membingungkan.  

n. Mereka sangat menghargai kemampuan, kebutuhan, dan aspirasi bawahannya. 

o. Memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menanggung resiko atas keputusan 

yang diambil, dan melawan rintangan yang sekiranya menghambat perubahan.28 

 Dapat disimpulkan bahwa dari ciri kepemimpinan transformasional 

mengandung komponen-komponen yang dimiliki seorang pemimpin dalam 

memberikan pengarahan kepada bawahan yang selalu diterima dan dipatuhi dengan 

ikhlas, sehingga para bawahan tergerak untuk mentaati semua perintah dan arahan 

yang diberikan. 

C. Komponen Kepemimpinan Transformasional  

  Menurut Bass & Avolio dalam Husaini Usman kepemimpinan 

transformasional dapat dikelompokkan dalam lima komponen kepemimpinan dalam 

teori kepemimpinan trasnformasional, yaitu komponen idealized influence, 

inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, dan 

charisma.29 

  Komponen idealized influence, (1) melibatkan para staf guru dan pegawai dan 

stakeholder lainnya dalam penyusunan visi, misi, tujuan, program kerja tahunan 

sekolah dan rencana strategis sekolah, (2) kepemimpinan yang selalu mengutamakan 

mutu secara terencana, berkesinambungan dan sistematis. 

  Komponen idealized influence dalam kepemimpinan transformasional ialah 

pemimpin yang memiliki keyakinan yang kuat, bervisi jelas, komitmen tinggi, tekun, 

                                                             

28Wuradji, The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformasional, h. 52. 
29Husaini Usman, Manajemen: Teori,Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 281. 
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pekerja keras, konsisten, dapat menujukkan ide-ide penting, besar dan agung serta 

mampu menularkannya pada bawahannya, mampu memengaruhi dan menimbulkan 

emosi-emosi yang kuat kepada para pegawai terhadap sasaran organisasi, memberi 

wawasan luas dan kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan, serta 

menumbuhkan kepercayaan pada para bawahannya.30 

  Komponen inspirational motivation, yaitu (1) menerapkan gaya 

kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, dan kolegial, (2) lebih menekankan 

pengembangan suasana kerja yang kondusif, rileks, informal, dan didukung motivasi 

instrinsik yang kuat sebagai landasan peningkatan produktivitas kerja,                     

(3) mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kesadaran kelompok dan berorganisasi, 

menghargai konsensus, saling percaya, toleransi, semangat untuk maju, dan 

kesadaran untuk berbagai dalam kreativitas dan ide-ide baru serta komitmen kuat 

untuk selalu lebih maju, (4) peduli dan mengembangkan nilai-nilai afiliatif, (5) peduli 

dan mengembangkan nilai-nilai kreatif para guru, pegawai, dan siswa,                     

(6) mengembangkan kerjasama tim yang kuat dan solid.   

  Komponen Inspirational Motivation ialah perilaku pemimpin 

transformasional yang mengispirasi, memotivasi dan mengubah perilaku para 

bawahan memandang ancaman sebagai kesempatan belajar dan berprestasi. 

Pemimpin juga menciptakan sistem organisasi yang menginspirasi dan memotivasi, 

memberikan tantangan kepada bawahan untuk menggapai standar yang lebih tinggi, 

                                                             

30Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi: Leadership in Organization, Terj. Budi 
Supriyanto (Jakarta: Indeks, 2005), h. 316.  
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menciptakan budaya berani salah karena kesalahan adalah awal dari pengalaman 

belajar.31 

  Komponen intellectual stimulation, yaitu (1) kepemimpinan yang 

menekankan pengembangan budaya kerja yang positif, etika kerja, etos kerja, 

disiplin, mandiri, transparan, dan berkeadilan, (2) lebih bersifat memberdayakan para 

guru dan staf daripada memaksakan kehendak kepala sekolah, (3) kepemimpinan 

yang mendidik, (4) kompeten dalam hal-hal teknis pekerjaan maupun pendekatan 

dalam relasi interpersonal. 

  Komponen Intellectual Stimulation adalah perilaku kepemimpinan 

transformasional yang berupaya meningkatkan kesadaran para bawahan terhadap 

masalah diri dan organisasi serta memengaruhi untuk memandang masalah tersebut 

dari perpektif yang baru untuk mencapai sasaran organisasi, meningkatkan 

intelegensia, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara seksama.32 

  Komponen individualized consideration, yaitu (1) kepemimpinan yang peduli 

dan tanggap dengan kebutuhan para anggota, (2) berorientasi pada pengembangan 

profesionalisme para guru dan staf, (3) kepemimpinan yang peduli terhadap perasaan 

dan kebutuhan anggotanya.  

  Komponen Individual consideretion dalam kepemimpinan transformasional 

adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memperlakukan setiap orang menjadi 

individu. Konsiderasi individual juga dapat dilakukan dengan membela kepentingan 

                                                             

31Frans Mardi Hartanto, Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai dengan 
Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 517.  

32Raihan, Kepemimpinan Sekolah Transformatif,  h. 22. 
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dan gagasan anggota di hadapan pihak lain, selama hal itu masih sejalan dengan visi 

dan misi lembaga organisasi.33 

  Komponen charisma, yaitu (1) mengembangkan karakter pribadi yang terpuji, 

dipercaya, jujur, dan memiliki integritas tinggi, (2) dapat memecahkan masalah 

dengan pendekatan yang santun, lembut, dan arif, (3) mempunyai sifat kebapaan 

(paternalistik) yaitu tegas, arif dalam mengambil keputusan dan sifat keibuan 

(maternalitik) yaitu lembut, rela berkorban, pendamai, tempat mencurahkan perasaan 

hati. 

  Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin 

memiliki beberapa komponen yang dapat membantu dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien yang berarti menciptakan masa depan jelas dan terarah demi kepentingan 

sebuah lembaga organisasi. 

  Bass dan Avolio dalam Ahmad Susanto juga mengusulkan empat komponen 

dalam dasar kepemimpinan transformasional sebagai berikut:34 

1. Idealiced influence, yang dijelaskan sebagai bentuk perilaku yang 

menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang yang dipimpinnya. 

Idealived influence mengandung makna saling berbagai resiko melalui 

pertimbangan kebutuhan anggota di atas kebutuhan pribadi dan perilaku moral 

secara etis. Idealized influence melalui model-model aturan bagi anggota, 

yang mana pengikut mengidentifikasi dan ingin melakukan melebihi model 

                                                             

33Frans Mardi Hartanto, Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai dengan 
Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani, h. 514.  

34Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep. Strategi, dan 
Implementasinya (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),  h. 63-64.   
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tersebut. Pemimpin-pemimpin menunjukkan standar tinggi dari tingkah laku 

moral dan etika, serta menggunakan kemampuan untuk menggerakkan 

individu maupun kelompok terhadap pencapaian misi mereka dan bukan 

untuk nilai perorangan.   

2. Inspirational motivation, tercermin dalam perilaku yang senantiasa 

menyediakan tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dan 

memberikan arti yang bersemangat untuk terus membangkitkan antusias dan 

optimis bawahan. Pemimpin yang memberikan arti dan tantangan bagi 

bawahan dan maksud menaikkan semangat dan harapan, menyebarkan visi, 

komitmen pada tujuan serta dukungan lain.  

3. Intellectual stimulation, yaitu pemimpin yang mempraktikkan inovasi-inovasi. 

Sikap dan perilaku kepemimpinan didasarkan pada ilmu pengetahuan yang 

secara intelektual mampu menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang 

produktif. Dengan demikian, pemimpin transformasional menciptakan pikiran 

inovatif dan rangsangan bagi para bawahan melalui asumsi-asumsi 

pertanyaan, merancang kembali masalah, menggunakan pendekatan pada 

situasi lampau dengan cara yang baru.  

4. Individualized consideration, pemimpin merefleksikan dirinya sebagai 

seseorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan menindaklanjuti 

keluhan, ide, harapan-harapan dan segala kritikan yang diberikan bawahan, 

dengan melalui pemberian bantuan, memberikan pelayanan sebagai mentor, 

memeriksa kebutuhan individu untuk perkembangan dan peningkatan 

keberhasilan, mengekspresikan penghargaan pekerjaan untuk pekerjaan yang 

dilakuakan dengan baik, mengkritik kelemahan pegawai secara kondusif, 
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menggunakan bakat khsusus pegawai dan memberikan kesempatan untuk  

belajar. 

 Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa ciri kepemimpinan 

transformasional merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam menjalankan 

perannya sebagai seorang pemimpin untuk menciptakan perubahan dan terobosan 

baru demi lembaga organisasi sehingga nantinya tujuan organisasi berjalan optimal 

secara efektif dan efisien. 

D. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan teratur agar 

menjadi sekolah yang bermutu dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap lembaga 

pendidikan lainnya dan meraih prestasi setinggi-tingginya. 

Lembaga pendidikan mempunyai tugas yang tidak gampang, strategi yang 

bagus saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga 

pendidikan dituntut untuk menciptakan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, 

wawasan luas, serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan 

tuntunan zaman. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di sekolah sangat 

ditentukan oleh keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah.35 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus mempunyai 

pendidikan dan pengalaman yang diperlukan bagi seorang pemimpin pendidikan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

standar kepala sekolah.  

Kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu sekolah. Dengan 

demikian pengertian kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga 

                                                             
35Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 220. 
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fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.36 

Mewujudkan sekolah yang berkualitas bermutu, sangat dibutuhkan kepala 

sekolah yang kreatif dan inovatif serta dapat mengelola lembaga sekolah dengan baik 

yang penuh tanggung jawab serta mampu memberdayakan sumber daya manusia dan 

non manusia yang ada di sekolah dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.37 

Kepala sekolah harus memiliki inovasi untuk pembaharuan sekolah. Ada 

inovasi, pasti ada yang berubah, yang berarti pula inovasi mengandung arti 

perubahan. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan 

yang tentunya berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.38 Perubahan tersebut 

dilakukan dengan sengaja dan secara terencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi 

adalah sesuatu yang baru, gagasan, perubahan, dalam konteks sosial tertentu untuk 

menjawab masalah yang dihadapi. Invensi (invention) adalah penemuan sesuatu yang 

benar-benar baru, hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan 

sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya, juga hasil karya manusia.39 Dengan 

demikian, inovasi bisa diartikan sebagai usaha menemukan sesuatu yang baru dengan 

melakukan kegiatan (usaha) berupa invention dan discovery.  

                                                             
36Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81-82. 
37Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Yogyakarta: Ar Ruzzz Media, 2013), 

h. 223. 
38Ikbal Berlian, Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi (Jakarta: Erlangga 

2013), h. 75. 
39Ikbal Berlian, Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi, h. 76.  
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Kepala sekolah perlu melakukan terobosan baru agar dapat bersaing dengan 

lembaga pendidikan lainnya. Sesuai dalam buku Ikbal Barlian bahwa sebagai seorang 

inovator, sosok kepala sekolah perlu memiliki kemampuan yaitu: pertama, 

kemampuan untuk menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah. Kedua, 

kemampuan untuk melakukan pembaharuan di sekolah dengan segala tantangannya. 

Ketiga, kemampuan memberi arahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

berinovasi. Berikut penjelasannya :  

a. Kemampuan menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah 

Indikator yang digunakan di dalam penilaian kerja kepala sekolah di dalam 

kemampuan menemukan gagasan baru adalah proaktif mencari dan menemukan 

gagasan baru dan mampu memilih gagasan baru yang relevan. 

b. Kemampuan melaksanakan pembaharuan di sekolah 

Indikator yang digunakan di dalam penilaian kinerja kepala sekolah dilihat dari 

kemampuan melakukan pembaharuan disekolah dilihat dari kemampuan 

melaksanakan pembaharuan di bidang pembelajaran dan bimbingan konseling, 

pembaharuan di bidang ekstrakulikuler, pembaharuan pembinaan para pendidik 

dan tenaga kependidikan, pembaharuan dalam menggali sumber daya dari komite 

sekolah atau masyarakat, dan mampu berprestasi melalui kegiatan ekstrakulikuler 

seperti kelompok belajar mata pelajaran, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), 

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pramuka, dan sebagainya.40 

Kepala sekolah harus menciptakan perubahan untuk kemajuan sekolahnya dan 

untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik pula. Inti dari aktivitas 

kepemimpinan transformasional salah satunya ialah melakukan perubahan. 

                                                             

40Ikbal Berlian, Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi, h. 77-78. 
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Kepemimpinan transformasional menuntut kemampuan kepala sekolah dalam 

berkomunikasi, terutama komunikasi persuasif.41 

Senada dengan pernyataan tersebut Sudarwan Danim dan Suparno 

menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah adalah pimpinan 

yang bisa membangun perubahan dalam tubuh organisasi sekolah sesuai dengan nilai-

nilai yang ditetapkan dengan memberdayakan semua personel sekolah melalui 

komunikasi yang jelas dan terarah agar para bawahan dapat bekerja lebih energik dan 

terfokus, sehingga pengajaran dan pembelajaran menjadi bersifat transformatif bagi 

setiap orang.42 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah 

sebagai seorang pemimpin harus memiliki inovasi untuk pembaharuan sekolah agar 

dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, untuk itu seorang pemimpin 

yang transformasional selain harus memiliki ide-ide dan gagasan baru juga harus 

memiliki strategi yang tepat dan terarah, komunikasi yang baik serta memberikan 

motivasi yang baik pula untuk bawahannya demi kemajuan lembaga organisasi. 

E. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual guna memberikan gambaran yang jelas tentang arah 

penelitian ini, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk kerangka konsep 

sebagai koridor penulis untuk menulis lebih lanjut, berikut kerangka konsep yang 

dapat dikemukakan: 

                                                             

41
Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan (Yogyakarta: Diva 

Press, 2009), h. 51. 
42Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional 

Kekepalasekolaan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasional 
Pendidikan (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h.62. 
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   Kepala sekolah mempunyai berbagai strategi dalam menjalankan 

kepemimpinannya di sekolah. Hal tersebut tergantung kepada tingkat pendidikan, 

kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap kondisi serta situasi yang dihadapinya 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

standar kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan mampu mengelola segala sumber 

daya baik manusia maupun non manusia secara efektif dan efisien untuk pencapaian 

tujuan pendidikan. 

  Kepala sekolah sebagai pemimpin sangat berpengaruh pada kemajuan 

lembaga sekolahnya. Kepala sekolah harus melakukan perubahan dan inovasi baru 

dengan menerapkan gaya kepemimpinan yakni kepemimpinan transformasional yang 

sesuai dengan masalah yang dihadapi lembaga sekolah. Kesesuaian pola 

kepimimpinan yang diterapkan oleh pemimpin kepada bawahannya akan menentukan 

keefektifan kepemimpinannya yang dijalankan.  

Kepemimpinan transformasional Menurut Bass dan Avolio yang menerapkan 

beberapa komponen yang dapat membantu dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya sangat cocok diterapkan oleh seorang pimimpin yang mampu 

meningkatkan kegairahan kerja guru dan staf sehingga tergerak dengan sukarela 

tanpa ada paksaan untuk melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi 

yang optimal. Kepemimpinan transformasional tentunya akan memberi pengaruh 

besar bagi kemajuan sekolah, seorang kepala sekolah perlu sekali menggunakan dan 

melaksanakan transformasional baik itu untuk perubahan sekolah atau untuk guru, 

staf maupun peserta didik. 

 Kepemimpinan transformasional mengandung beberapa komponen pokok, 

penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan tentang kepemimpinan transformasional 
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kepala sekolah yaitu komponen idealized influence, inspirational motivation, 

intellectual stimulation, individualized consideration. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai cara alamiah.1 Tidak jauh berbeda yang 

dikatakan Wina Sanjaya bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan mendalam tentang 

realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi subjek 

penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena 

tersebut.2 

Berdasarkan pengertian tersebut maka jenis penelitian deskriptif kualitatif 

sangat relevan dalam penelitian ini, dengan alasan bahwa penelitian ini akan 

mengungkapkan tentang situasi atau keadaan subjek yang diteliti sesuai dengan fakta 

terkait dengan implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dijadikan objek pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru, sekolah tersebut merupakan sekolah 

yang terletak di jln Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang Binangae, 

                                                             
1Lexi J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.XXXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 6. 
2Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis,Metode dan Prosedur (Jakarta: Kecana 2006), h.  
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Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Sekolah ini termasuk sekolah favorit dengan 

banyak peminat peserta didiknya yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal 

sehingga penulis memilih lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai objek penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian  

Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan metodologi dengan melalui pendekatan fenomenologi yaitu 

digunakan untuk melihat fenomena dan situasi fakta yang terjadi dilapangan 

mengenai komponen kepemimpinan transformasional di SMA Negeri 1 

Barru Kabupaten Barru Kabupaten Barru.  

2. Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan menggunakan teori-teori pendidikan. 

3. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang digunakan di 

lingkungan sekolah untuk meninjau langsung dalam memahami komponen 

kepemimpinan transformasional di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

C. Sumber Data 

Penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau keberadaan individu atau 

kelompok dalam situasi tertentu. Untuk mendeskripsikan keberadaan kelompok 

Spradley menggunakan istilah “Social situasion” atau situasi sosial. Situasi sosial 

mencakup tiga unsur utama yaitu: 1) pelaku (aktors), merupakan pelaku dari 

kegiatan; 2) tempat (place), yaitu kejadian di mana kegiatan dilakukan; 3) aktivitas 

(aktivities), merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di 

tempat kejadian tersebut melalui konteks yang sesungguhnya.3 

                                                             
3Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. IV; 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 368. 
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Pada penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten 

Barru dalam menentukan sumber data ditemukan situasi sosial sehingga perlu 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan sumber data adalah bahwa orang yang dianggap paling tahu apa yang 

peneliti butuhkan.  

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan penentuan sumber 

data menjadi dua yaitu:  

1. Sumber Data primer, yaitu data yang secara langsung didapat dari kepala 

sekolah, guru, dan staf tentang implementasi kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru dengan keseluruhan narasumber 8 

orang. 

2. Sumber Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan berupa profil sekolah, 

visi dan misi, struktur organisasi serta keadaan guru dan staf di SMA Negeri 1 

Barru kabupaten Barru. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, fakta-fakta dan informasi yang dapat dipercaya.4 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan 

berbagai cara. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

                                                             
4Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.205.  
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Selanjutnya, dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.5 

Adapun dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan datanya lebih banyak 

menggunakan pada obsevasi, wawancara, dan dokumentasi.   

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan dapat didefenisikan sebagai perhatian yang 

terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya dan mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya.6 

Observasi dapat dibedakan berdasarkan para peneliti, menjadi observasi 

partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan 

oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan 

masyarakat topik penelitian memainkan dua peran yakni sebagai peneliti yang 

mengumpulkan data dan berperan sebagai anggota peserta masyarakat tentang 

perilaku individu dan masyarakatnya.7 

Adapun objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut 

Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat 

(place), pelaku (actor), dan aktivitas (activities).8 Dengan demikian, maka pada 

kegiatan observasi penulis mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan fokus 

                                                             
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 309. 
6Emzir, Metodologi Peneltian Kualitatif Analisis Data ( Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 37.  
7Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, h. 39. 
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

314 
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yang diteliti di SMA Negeri 1 Barru yakni tentang Implementasi kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau kejadian antara 

pewawancara (interviwer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

(interviewee) melalui komunikasi secara langsung atau bisa dikatakan wawancara 

merupakan percakapan tata muka antara pewawancara dengan sumber informasi, 

dimana pewawancara bertanya langsung tentang objek yang akan diteliti melalui 

konsep yang telah dirancang sebelumnya.9 

Terdapat beberapa macam wawancara yang dapat digunakan menurut Estberg 

yang dikutip oleh Sugiyono yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan 

wawancara tak terstruktur.10 Adapaun yang menjadi sasaran atau objek wawancara 

dalam penelitian ini yakni Kepala sekolah, Guru, dan Staf dengan keseluruhan 

narasumber 8 orang.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan data langsung dari tempat penelitian yang ditujukan 

untuk memperoleh, diantaranya laporan kegiatan, profil sekolah, peraturan-peraturan, 

foto-foto, film dokumentar dan data yang relevan dengan penelitian.11 Adapun 

metode dokumentasi yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini yakni 

menemukan data-data terkait kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru seperti data mengenai hal-hal variabel yang berupa profil, catatan, 

                                                             
9Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,  h. 372.  
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

319 
11Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 219. 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda,dll.12 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data berupa sejarah berdirinya sekolah, profil sekolah, struktur 

organisasi, visi dan  Misi, jumlah personil serta keadaan di SMA Negeri 1 Barru 

Kabupaten Barru. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data 

lapangan. Bokdam dan Biklen yang dikutip oleh Jama’an Satori dan Aan Qomariah 

bahwa instrumen penelitian adalah komponen kunci dalam penelitian.13 Pada 

penelitian kualitatif instrumen utamanya yakni peneliti sendiri, namun selanjutnya 

setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan 

instrumen penelitiannya dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman 

wawancara serta dokumentasi  untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi merupakan instrumen yang memudahkan dalam kegiatan 

observasi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan peneliti. Pedoman observasi tersebut yang penulis maksudkan yakni 

untuk melihat dan mengamati tindakan perilaku kepala sekolah yang menerapkan 

komponen kepemimpinan transformasioanal demi meningkatkan mutu pendidikan di 

SMA Negeri 1 Barru Kabuapten Barru. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan instrumen penelitian yang paling kuat dan 

sering digunakan dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan 

                                                             
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: bina Aksara, 1989) h. 236. 
13

Jama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.II; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 62. 
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secara langsung dari informan. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian 

yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah disusun agar 

proses wawancara berjalan dengan lancar. Isi pertanyaan dapat mencakup fakta, data, 

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi informan yang berkenaan 

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini tentang kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah SMA Negeri 1 Barru.14 

3. Format Catatan Dokumen 

 Selain itu, alat penelitian yang biasanya digunakan yakni catatan lapangan 

yang tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan 

pengamatan dan wawancara, atau menyaksikan suatu situasi dan kejadian tertentu.15 

Adapun bentuk data lainnya yang dibutuhkan seperti laporan kegiatan, profil sekolah 

gambar, foto, struktur organisasi dan fakta-fakta lainnya yang mendukung 

kepentingan penelitian dalam hal ini memperoleh data tentang implementasi 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten 

Barru. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data   

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, 

karena dalam proses pengolahan datanya diperlukan penjelasan dan analisa yang 

dilakukan bersamaan dengan proses berlangsungnya pengumpulan data, seperti saat 

melakukan wawancara peneliti telah melakukan analisis data dari informasi atau 

jawaban yang didapatkan dari informan. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk 

                                                             
14Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 212.  
15Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 144.   
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menemukan dan menggambarkan mengenai implementasi kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. 

Selanjutnya, data yang diperoleh sewaktu-waktu dapat dianalisis kembali 

sehingga, analisis yang baik memerlukan pengolahan data yang dilakukan secara 

efisien. Olehnya itu, harus mencatat data dalam bentuk format yang memudahkan 

analisisnya. Dalam hal ini komputer memegang peranan penting untuk menjaga 

keamanan data dimana Komputer yang memiliki kapasitas untuk mencari lokasi dan 

mengeluarkan kembali informasi yang telah dimasukkan.16 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data.17Adapun model analisis data kualitatif yakni secara interaktif berlangsung 

secara stimultan yang dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Aktivitas dalam analisis data atau proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan 

Huberman melalui tiga tahap yaitu:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data ialah langkah awal dalam menunjuk kepada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat 

dalam catatan tertulis lapangan.18 Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu 

oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada 

                                                             
16Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 291.  
17Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

337 
18Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualtitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 407. 
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temuan, sehingga reduksi data ini merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawasan yang luas.19 Dengan 

demikian, maka pada tahap ini penulis melakukan identifikasi data yang dibutuhkan 

dengan mengklasifikasi data yang menunjukkan mengenai implementasi 

kepemimpinan transformasional di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru.  

b. Paparan Data   

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau memaparkan data. Dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah 

tersusun membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.20 Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, struktur, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

tersusun dalam pola, terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.21 

Dengan demikian maka penyajian data merupakan penyusunan informasi secara 

sistematis yang memungkinkan peneliti untuk mendekati pencapaian tujuan 

penelitian yaitu dapat mendeskripsikan kepemimpinan trasformasional kepala sekolah 

di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru.  

c. Kesimpulan/verifikasi 

Setelah reduksi data dan penyajian data langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

                                                             
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

h.339 
20Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 408. 
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

341.  
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masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat ditemukan terobosan baru 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat remang-

remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang dapat berupa teori.22 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan atau membernarkan 

bahwa data yang dilaporkan ialah data fakta yang benar dan tepat yakni sesuai dengan 

data yang ditemukan dan sesungguhnya terjadi di lapangan.23 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis 

sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian 

sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan 

membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar belakang 

sesungguhnya, maka peneliti dapat menggunakan berbagai teknik.24 Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui uji kredibilitas data 

(credibility), yakni dengan teknik triangulasi dan member check.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan 

sesuatu yang lain untuk kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data yang ditemukan.25 Terdapat tiga macam bentuk teknik triangulasi yaitu:            

1) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 2) triangulasi teknik, 

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

345. 
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

365.  
24Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 394. 
25Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330.  
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dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 3) triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.26 

Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.27 

 

                                                             
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

h.374.  
27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 

375. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA 

SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 BARRU KABUPATEN BARRU 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Barru 

1. Profil Sekolah  

Tabel 4.1 

Profil SMA Negeri 1 Barru 

Nama Sekolah SMA Negeri 1 Barru 

NPSN 40302148 

Alamat Jl. Jendral Sudirman No.32  

Kelurahan Sumpang Binangae 

Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Nama Kepala Sekolah  Drs. H. UMAR. M, MM 

Telpon (0427) 21067 

Status Kepemilikan   Pemerintah Daerah 

SK Pendirian Sekolah 402/572/DP-TU/2015 

Kode Pos 90711 

Email Smabar64@gmail.com 

Sumber data dokumentasi: File tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020. 

 

 

 

mailto:Smabar64@gmail.com


58 

 

  

2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Barru  

a. Visi SMA Negeri 1 Barru adalah Terwujudnya peserta didik yang kompetitif, 

menguasai IPTEKS, dan berwawasan lingkungan dengan bernafaskan 

keagamaan. 

b. Misi SMA Negeri 1 Barru adalah: 

1) Menyelenggarakan sistem administrasi sekolah dan proses pembelajaran yang 

berbasis TIK. 

2) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirirnya 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

3) Membangun potensi dan mengembangkan budaya belajar, gemar membaca, 

dan menulis.  

4) Melaksanakan kegiatan keagamaan, pembinaan akhlak mulia dan budi 

pekerti. 

5) Meningkatkan mutu dan meraih prestasi dalam bidang akademik dan non-

akademik.  

6) Memberdayakan peran peserta didik dan stakeholder lainnya dalam penataan 

lingkungan sekolah yang hibrida. 

7) Berperan aktif dalam usaha pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran 

serta kerusakan lingkungan. 

8) Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, budaya kerja. 

9) Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya dan seni daerah sehingga 

menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat. 
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3.  Keadaan Jumlah Personil SMA Negeri 1 Barru 

Pelaksanaan proses pembelajaran peserta didik pada SMA Negeri 1 Barru  

didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah, baik kepala sekolah, 

guru, maupun staf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Nama-nama Tenaga Pendidik di SMA Negeri 1 Barru 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL KET 
1 2 3 5 
1 Drs. H. Umar. M, MM Pembina-Tk.I KEPSEK 

 
19630507 198903 1 018 IV/b   

2 Dra.Nursiah Palimbunga, M.Pd Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19601026 198702 2 001 IV/b   

3 Dra.Hj.Halia Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19621231 198803 2 007 IV/b   

4 Dra. Hasniah Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19621231 198803 2 149 IV/b   

5 Dra.Sitti Nurhayati, M.Pd Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19630916 198703 2 009 IV/b   

6 Dra.Hj. St. Subaedah Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19620505 198903 2 015 IV/b   

7 Drs.Rusdi Nasaruddin. M.Pd Pembina-Tk.I Wakasek Humas 

 
19631231 198903 1 196 IV/b   

8 Drs.Muhammad Tayeb, MM Pembina-Tk.I Wakasek Sarpras 

 
19661005 199003 1 015 IV/b   

9 Drs.Muhammad Arsyad, MM Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19680825 199203 1 012 IV/b   

10 Drs.Mas'ud Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19650125 199103 1 007 IV/b   

11 Ernawaty Abdullah S.Pd, M.Pd Pembina-Tk.I Guru Tetap 

 
19760726 200012 2 004 IV/b   

12 Tamrin Tajuddin, S.Pd, M.Pd Pembina-Tk.I Wakasek 
Kesiswaan  

 
19750212 200312 1 005 IV/b   

13 Hasbullah, S.Pd, M.Pd Pembina-Tk.I Wakasek 
Kurikulum 

 
19780412 200502 1 006 IV/b   

14 Yoseph Duma,S.Pd. Pembina Guru Tetap 

 
19630927 198703 1 022 IV/a   

15 Ni'matullah, S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19631231 198703 1 207 IV/a   

16 Drs. Akhsan Pembina Guru Tetap 

 
19660217 199103 1 008 IV/a   
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17 St. Nurhayati, S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19661231 199203 2 060 IV/a   

18 Rusmawati, S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19681017 199301 2 002 IV/a   

19 Muhammad Isnaeni,S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19680324 199401 1 001 IV/a   

20 Drs. Abd. Kadir, M.M Pembina Guru Tetap 

 
19630417 199803 1 003 IV/a   

21 Juniaty, S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19720623 199702 2 003 IV/a   

22 Dra. Hj. Kamriati Pembina Guru Tetap 

 
19680710 200502 2 004 IV/a   

23 Abdul Rasyid A, S.Pd, MM Pembina Guru Tetap 

 
19720624 200003 1 004 IV/a   

24 Sulhana, S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19691228 200312 2 005 IV/a   

25 Asia Hukri, S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19700816 200312 2 006 IV/a   

26 Mahyuddin, S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19710324 200312 1 006 IV/a   

27 Ratnah Passalowongi,S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19710106 200502 2 003 IV/a   

28 Mukminah. S.Pd, M.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19751126 200502 2 002 IV/a   

29 Harmilah, S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19770306 200502 2 003 IV/a   

30 Asisah, S.Pd Pembina Guru Tetap 

 
19800829 200502 2 004 IV/a   

31 Supriyanto, S.Pd. M.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19771224 200502 1 001 III/d   

32 Andi Rismawati, S.Si, M.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19810415 200604 2 016 III/d   

33 Sri Sufiaty Sofyan, SE, M.Si Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19740615 200604 2 029 III/d   

34 Nur Tajang, S.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19810107 200604 2 014 III/d   

35 Nurida, S.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19781118 200701 2 010 III/d   

36 Usman, S.Pd, MM Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19771005 200903 1 006 III/d   

37 Syahrir Makkasau, S.Pd, M.M Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19810829 200903 1 007 III/d   

38 Herlina, S.Pd, M.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 
19850906 200903 2 019 III/d   

39 Ady Sayuti, S.Pd Penata Tk.I Guru Tetap 

 
19850716 200903 1 005 III/d   

40 Muhammad Yusuf, S.Sos, M.Pd Penata Guru Tetap 
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19780210 200903 1 007 III/c   

41 Anuzirwan Fachmy,S.Kom Penata Guru Tetap 

 
19780104 200903 1 003 III/c   

42 Haris, S.Pd, M.Pd Penata Guru Tetap 

 
19820228 201001 1 030 III/c   

43 Fitriani, S.Pd Penata Guru Tetap 

 
19820602 201001 2 025 III/c   

44 Amalia Baharuddin, S.Pd. M.Pd Penata Guru Tetap 

 
19840308 201001 2 033 III/c   

45 Fajeriah, S.Pd Penata Guru Tetap 

 
19850211 201101 2 001 III/c   

46 Hikma Nur Wulandari, SPd Penata Guru Tetap 

 
19851106 201001 2 037 III/c   

47 Ahmad Rivai Mappeasse, S.Pd Penata Guru Tetap 

 
19850730 201001 1 017 III/c   

48 Sukarman, S.Pd Penata Guru Tetap 

 
19801121 201001 1 015 III/c   

49 Wiwin Saputri Rusdi, S.Pd Penata Guru Tetap 

 
19830526 201101 2 006 III/c   

50 Jamaluddin, S.Pd.I Penata Muda Tk.I Guru Tetap 

 
19710530 201101 1 002 III/b   

51 Husnul Khatimah, S.Pd, M.Pd Penata Muda Tk.I Guru Tetap 

 
19860227 201001 2 028 III/b   

52 Drs. Muh. Ridwan Arsjad   GTT 

 
      

53 Faisal Yunus, S.Pd, M.Pd   GTT 

 
      

54 Dra. Suhra   GTT 

 
      

55 Mulyadi Husain, SH. MH - GTT 

 
      

56 Nurul Husna,S.Pd - GTT 

  
    

57 Rahmawati, S.PdI - GTT 

  
    

58 Harfinah Faramitha, S.Pd - GTT 

  
    

59 Kasmilah, S.Pd - GTT 

  
    

60 Sriwahyuni, S.Pd - GTT 

  
    

61 Nur Asmawati Jafar, S.Pd - GTT 

  
    

62 Sukmawati, S.Sos - GTT 

  
    

63 Hermila Muzakkir, S.Pd - GTT 

  
    

64 Vivi Fitriani, S.Pdi - GTT 
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65 Muh. Ishak, S.Pd.I - GTT 

  
    

66 Mantasia, S.Pd - GTT 

  
    

67 Firman Nur, S.Pd - GTT 

 78 Iis Apriliani, S.Pd - GTT 

  
    

69 Arifuddin, Syam, Pd - GTT 

  
    

70 Marwah Nurul Suci, S.Pd - GTT 

  
    

71 Nurul Hidayah Akkas, S.Pd - GTT 

  
    

72 Alif Alfiawati, S.Pd - GTT 

  
    

73 Intan Humairah Sari, S.Pd - GTT 

  
    

74 Darwis, S.S. S.Pd - GTT 

  
    

75 Muh. Sahdan, S.Pd - GTT 

 
      

76 Sulkarnaen, S.Pd - GTT 

 
      

77 Novitasari, S.Pd - GTT 

 
      

78 Umyatul Umrah B, S.Pd   GTT 

 
      

79 Yaman - GTT 

  
    

80 Abdul. Rasyid - GTT 

 
    

81 Suryani, ST - GTT 
  

 
    

Sumber data dokumentasi: File tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Barru 

Kabupaten Barru jumlah seluruh pendidik sebanyak 80 orang dengan latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda yang sesuai dengan bidang studi masing-masing, 

kepala sekolah 1 orang, wakil kepala sekolah 4 orang terdiri dari bidang kurikulum, 

kesiswaan, sarana prasarana, dan humas, dari jumlah guru tersebut terdapat 50 orang 
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guru tetap yang sudah menyandang status PNS, dan 30 orang guru tidak tetap yang 

belum menyandang status PNS serta tunjangan setifikasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah guru yang ada di SMA Negeri 1 Barru sudah memadai sesuai dengan 

kebutuhan tenaga pendidik di suatu sekolah. 

Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional maka harus memenuhi 

standar sebagai tenaga pendidik yang telah ditetapkan dalam penempatan tugasnya 

sesuai dengan bidang kualifikasi akademiknya. Pendidik adalah tenaga profesional 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta 

didik dalam merencanakan dan menjalankan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil 

pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Tabel 4.3  

Nama-nama Pegawai di SMA Negeri 1 Barru 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL KET 

Sumber data dokumentasi: File tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020 

1. 
 

Abd. Samid 
19631117 199012 1 001 

Penata Tk.I Kepala TU 
III/d   

2. Hj. Sitti Maseati 
19640518 199303 2 003 

Penata Muda Tk.1 Staf TU 
III/b   

3. 
 

Muhammad Hidayat, SE Operator PTT 

 
    

4. Rahim. S, A.Ma. Pust - PTT 
  

 
    

5. Alimuddin - PTT 
  

 
    

6. Herianty. Thaha, S,Ag - PTT 
  

 
    

7. Muhammad Imran Umar - PTT 
  

 
    

8. Ardiansah  - PTT  
        
9. Dalle - PTT 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Barru 

jumlah tenaga kependidikan sebanyak 9 orang yang terdiri dari kepala tata usaha, 

operator dan pegawai lainnya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, 

serta tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda pula. Selain itu dari pegawai yang 

berjumlah 9 orang terdapat 2 orang menyandang status PNS sebagai pegawai tetap 

dan 7 orang non PNS pegawai tidak tetap. 

Bagian tata usaha di sekolah adalah salah satu bagian yang cukup penting 

dalam kegiatan administrasi yang menunjang penyelenggaraan pendidikan mulai dari 

pendaftaran peserta didik baru, pengimputan berkas guru, pelayanan teknis dan lain 

sebagainya semua hal yang berhubungan dengan tulis menulis dan pencatatan data 

merupakan tanggung jawab dari bagian tata usaha.   

4. Keadaan Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Barru 

Tabel  4.4 

Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Barru 

No. Kelas Jumlah 

1 X 391 Orang 

2 XI 311 Orang  

3 X11 336 Orang  

Total 1038 Orang 

Sumber data dokumentasi: File tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah peserta didik yang ada di SMA 

Negeri 1 Barru  mulai dari kelas X, XI, XII sebanyak 1038 siswa. Sehingga setiap 

tahunnya selalu ada penambahan kelas, baik di kelas X maupun di Kelas XI. Sebagai 

bentuk nyata minat peserta didik yang masuk di SMA Negeri 1 Barru tergolong 
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cukup banyak hal ini dikarenakan adanya minat belajar peserta didik untuk 

menempuh proses pembelajaran semakin meningkat dan untuk mengembangkan 

bakat dan minat yang sudah dimiliki dengan harapan dapat meningkatkan prestasi 

yang pada akhirnya bisa di aplikasikan di lingkungan sekolah. Setiap tahunnya SMA 

Negeri 1 Barru mengadakan beberapa bentuk kegiatan dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik dan ektrakulikuler lainnya yang menunjang prestasi peserta 

didik.  

Siswa atau yang biasa disebut peserta didik merupakan salah satu dari 

komponen pendidikan yang menempuh proses pembelajaran dalam meraih cita-cita, 

memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan. untuk itu, Sekolah adalah suatu lembaga 

yang menunjang kegiatan proses belajar mengajar, bertugas menemukan dan 

mengembangkan kemampuan peseta didik sesuai bakat dan minat mereka sehingga 

nantinya mengeluarkan output yang berkualitas..  

5. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Barru 

Pada bagian ini penulis akan menggambarkan bagaimana keadaan sarana dan 

prasaran yang ada di SMA Negeri 1 Barru. Karena sebagaimana telah diketahui 

bahwa hal yang sangat menunjang dalam proses pembelajaran adalah sarana dan 

prasarana sekolah. Oleh Karena itu penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel 

sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Barru. 

Tabel 4.5 

Tabel Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Barru 

a. Jumlah Ruangan  

No Jenis Barang Jmlh Kondisi 
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Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1 Ruang Kelas 32 - 32 - - - 

2 Laboratorium IPA 6 - 6 - - - 

3 Ruang Perpustakaan 1 1 - - - - 

4 Ruang Komputer/TIK 2 - 2 - - - 

5 Ruang BK 1 - - - - - 

6 Ruang Kepala 

Sekolah 

1 1 - - - - 

7 Ruang Wakasek 4 - 4 - - - 

8 Ruang Guru 1 - 1 - - - 

9 Ruang Tata Usaha 1 - 1 - - - 

10 Ruang Osis 1 - 1 - - -- 

11 Mushollah 1 - 2 - - - 

12 Ruang Tamu 1 - 1 - - - 

13 Ruang Pramuka 1 - 1 - - - 

14 Gedung Serbaguna 1 - 1 - - - 

15 Kantin 5 - 5 - - - 

16 Ruang UKS 1 - 1 - - - 

17 Pos Satpam 2 - 2 - - - 

18 Lapangan Basket 1 - 1 - - - 

19 Lapangan Futsal 1 - 1 - - - 

20 Lapangan Bulutangkis 1 - 1 - - - 
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No Jenis Barang Jmlh 

Kondisi 

Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

22 Lapangan Volley Ball 1 - 1 - - - 

23 Lapangan Takraw 1 - - 1 - - 

24 Lapangan Tennis 1 - - 1 - - 

25 Lapangan Upacara 1 1 - - - - 

26 Tempat parkir 2 - 1 - - - 

27 Gudang 1 - - 1 - - 

28 Kamar Kecil Kepsek 1 - 1 - - - 

29 Kamar Kecil Siswa 10 2 4 4 - - 

30 Kamar Kecil Guru 1 - 1 - - - 

31 Kamar Kecil TU 1 - - 1 - - 

32 Kamar Kecil BK 1 - - - - - 

33 Taman Sekolah - - - - - - 

34 Kebun Sekolah 1 - - 1 - - 

35 Ruang Mulok 1 - - - - - 

36 Ruang Koperasi 1 - 1 - - - 

Sumber data dokumentasi: file tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020 

Berdasarkan Tabel di atas merupakan daftar tentang jumlah ruangan yang ada 

di SMA Negeri 1 Barru yang dapat dipergunakan sekarang ini yang terdiri dari 

berbagai macam ruangan, baik itu ruangan kelas, ruangan praktek (laboratorium), 

ruangan kantor, mushola, kantin, ruang UKS serta berbagai jenis lapangan, dll. 
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Fasilitas ruangan tersebut cukup memadai untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dari daftar tabel di atas maka bisa dikatakan bahwa jumlah ruangan 

yang ada di SMA Negeri 1 Barru dapat menumbuhkan rasa nyaman dengan 

dilengkapi fasilitas pembelajaran dan meningkatkan semangat belajar peserta didik, 

karena dengan ruangan yang tersedia sangat mempengaruhi dalam peningkatan mutu 

suatu pendidikan.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Standar 

Nasional Pendidikan diharapkan pendidikan di Indonesia memiliki standar minimum 

yang telah ditetapkan dengan peraturan yang ada harus bisa meningkatkan kualitas 

pendidikan yang ada saat ini. 

b. Multimedia dan Alat Peraga 

 

NO 

 

Jenis 

 

Jumlah 

Kondisi 

Sangat 

baik 
Baik 

Cukup 

baik 

Kurang 

baik 

Tidak 

baik 

1 OHP 1 - - 1 - - 

2 LCD Projector 2 - - 1 - - 

3 VCD/DVD 1 - - - - - 

4 Tape Recorder 2 1 - - - 1 

5 TV 2 1 - - 1 - 

6 Computer 40 20 8 5 3 4 

7 Jaringan Internet 1 - - 1 - - 

8 Printer 3 2 - - 1 - 

9 CD Pembelajaran 1 - 1 - - - 

10 Media 1 - 1 - - - 
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Matematika 

11 Media Fisika 4 - 4 - - - 

12 Media Kimia 4 - 4 - - - 

13 Media Geografi 2 - 2 - - - 

14 Media 

Bhs.Indonesia 

2 - 2 - - - 

15 Media 

Bhs.Inggris 

3 - 3 - - - 

16 Media Kesenian 3 - 3 - - - 

Sumber data dokumetasi: File tata usaha SMA Negeri 1 Barru, 23 Januari 2020 

Berdasarkan Tabel di atas selain jumlah ruangan juga tersedia multimedia dan 

alat peraga di SMA Negeri 1 Barru. Dari daftar tabel tersebut terdiri dari LCD,OHP, 

komputer, jaringan internet serta beberapa media lainnya disediakan termasuk media 

kesenian yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan bakat seninya. 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa alat peraga dan Multimedia yang ada di SMA 

Negeri 1 Barru bisa dikatakan sudah memadai karena adanya beberapa macam alat 

peraga dan multimedia yang telah disediakan, sehingga alat peraga tersebut dapat 

membantu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, serta dapat membantu dalam 

peningkatan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Barru tersebut. 
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6. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Barru 
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KETUA KOMITE KASUBAG TU 

TATA USAHA 

KOORDINATOR 
TATA USAHA 

KEPALA 
LABORATURI
UM 

DEWAN GURU  

PESERTA DIDIK 

WALI KELAS  

KEPALA 
PERPUSTAKAAN  

KOORDINATOR BK 

WAKASEK 
KURIKULUM 

WAKASEK SARPRA  

URUSAN 
KESISWAAN 

URUSAN 
KURIKULUM 

WAKASEK 
KESISWAAN 

WAKASEK HUMAS 
huHuhuHUMAS  

URUSAN HUMAS  URUSAN SARPRA  
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B. Implementasi Kepemimpinan Transformasional di SMA Negeri 1 Barru 

Kepemimpinan bukan hanya seorang pemimpin yang menjalankan 

kepemimpinannya saja akan tetapi juga mampu membimbing dan menasehati 

bawahannya juga membinanya ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan merupakan 

hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Salah satu gaya 

kepemimpinan yang ditawarkan yaitu kepemimpinan transformasional. Implementasi 

kepemimpinan transformasional adalah penerapan kepemimpinan kepala sekolah 

dengan memiliki perilaku yang cenderung melakukan tindakan yang memberdayakan 

para bawahan agar bekerja secara maksimal dengan melibatkan para bawahan dalam 

penyusunan program pendidikan. Dalam mengimplementasikan kepemimpinan 

trasnformasional beberapa hal yang menjadi elemen kunci yaitu Idealized influence, 

Inspirational motivation, Intellectual stimulation, .Individualized consideration. 

1. Idealized influence 

Idealized influence atau pengaruh yang ideal yang dimiliki kepala sekolah 

adalah pelibatan, pemberdayaan stake holder dalam perumusan visi, misi dan 

program kerja, serta penciptaan mutu yang terarah, terencana, sistematik dan 

berkesinambungan. Pelibatan  stake holder dalam perumusan visi, misi dan program 

kerja sekolah, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa 

narasumber yang ada di SMA Negeri 1 Barru sebagai berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Perumusan visi, misi tentu melibatkan semua stake holder yang ada, baik warga 
sekolah yaitu guru dan staf, maupun komite sekolah. Dalam perumusan visi, 
misi ada jangka waktu tertentu. Walaupun secara umum, ketika perumusan visi 
misi sekolah, saya belum menjabat sebagai kepala sekolah, namun  pada waktu 
itu menjabat sebagai pengawas ikut terlibat dalam perumusan visi, misi 
sekolah. Visi misi yang ada sekarang ini revisi dari visi misi sebelumnya, yaitu 
adanya perubahan dari kata “beriorentasi pada sekolah” menjadi “beriorentasi 
pada siswa”. Perumusan visi misi tersebut disusun dengan jangka waktu 5 
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tahun atau 10 tahun. Sedangkan yang senantiasa berubah adalah tujuan, tujuan 
sekolah disusun berdasarkan RKM/rencana kerja menengah setiap 4 tahun yang 
terkait dengan visi misi sekolah, kemudian ditindaklanjuti oleh RKAS/rencana 
kerja anggaran sekolah, selanjutnya RKT/rencana kerja tahunan. RKM ini 
mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. RKM dan RKT menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dengan RKAS, walaupun RKAS ini menjadi suatu hal 
yang sangat rentan dan hanya internal sekolah serta inspektorat yang dapat 
melihatnya.1 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hasbullah yaitu: 

Penyusunan visi misi sekolah berada dalam Dokumen 1 sekolah. Dalam setiap 
dokumen dibuat setiap tahunnya. Visi Misi disusun oleh bidang kurikulum 
dalam KTSP, kemudian rapat dengan guru, kemudian diperbaiki lagi, setelah 
itu disahkan. Dalam penyusunan visi, misi tersebut melibatkan guru dan staf, 
bukan hanya PNS namun juga yang non PNS.2 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Penyusunan visi misi sekolah senantiasa melibatkan semua stake holder yang 
ada mulai dari komite sekolah, pengawas, guru-guru serta  orang tua peserta 
didik yang hadir di dalam rapat, sehingga semua unit tata kerja di sekolah 
terwakili.3 

Selain itu, Ratnah Passalawongi juga menambahkan tentang tata cara 

pelaksanan perumusan visi, misi, dan program kerja sekolah sebagai berikut: 

Pelaksanaan rapat penyusunan visi misi sekolah dilakukan setiap lima tahun 
sekali. Kepala SMA Negeri 1 Barru  yang tidak lama ini diangkat menjadi 
kepala sekolah tetap menjadikan visi misi yang disusun beberapa tahun ini 
sebagai visi misi sekolah, karena visi misi tersebut merupakan hasil 
musyawarah dengan rapat pimpinan sekolah yang  dianggap masih sesuai 
dengan perkembangan zaman sekarang ini untuk menjawab permasalahan 
yang dihadapi  lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perumusan visi misi 
sekolah tidak dilakukan setiap tahun serta masih mempertahankan apa yang 

                                                             

1Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

2Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 
Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

3Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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telah ada selama ini, setelah diadakan evaluasi terhadap visi misi yang ada, 
kelebihan dan kekurangannya.4 

Perumusan visi, misi dan program kerja sekolah juga melibatkan guru seperti 

penjelasan dari  Aisyiah bahwa:   
 
Kepala sekolah melibatkan semua guru dan stake holder yang ada di sekolah 
dalam penyusunan visi misi serta program kerja sekolah yang dilakukan setiap 
satu tahun sekali pada awal tahun ajaran baru.5 

Diungkapkan pula oleh Nurul bahwa “Kepala sekolah senantiasa melibatkan 

semua unsur sekolah, seperti guru, komite sekolah dan staf. Setiap unsur senantiasa 

ada yang mewakili”.6 

Terkait dengan pelibatan staf dalam perumusan visi, misi dan program kerja 

sekolah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Perumusan visi misi sekolah, dan program kerja sebagai operator tidak terlalu 
dilibatkan hanya sebagai pelaksana kegiatan dan kepala Tata usaha yang 
mewakili pegawai.7 

Menurut  Hj. Sitti Maseati bahwa “Kepala sekolah melibatkan TU dalam 

penyusunan visi misi, namun pelibatan TU tidak secara langsung, karena TU 

mengurus masalah administrasi saja.”
8 

                                                             
4Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

5Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

6Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

7Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 

8Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 
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Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa dalam perumusan visi, misi 

dan program kerja sekolah, kepala sekolah senantiasa melibatkan komite sekolah, 

guru, namun bagi staf hanya kepala TU yang ikut serta, hal ini terjadi karena staf 

sebagai unit pelaksana teknis pelaksanan rapat yang mempersipakan segala persiapan 

dan administrasi rapat saja. Akan tetapi dari ketiga unsur yaitu guru, komite dan staf 

senantiasa ada perwakilan. 

Pemberdayaan guru dan staf dalam perumusan visi, misi dan pelaksanaan 

program kerja di SMA Negeri 1 Barru sebagai berikut: 

Menurut  Umar  terkait hal itu, bahwa: 

Pemberdayaan guru dan staf dalam perumusan visi, misi adalah dengan 
memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan ide, 
pendapat atau program kerja, serta uneg-uneg yang ingin disampaikan baik 
ditujukan kepada kepala sekolah maupun kepada peserta rapat lainnya. 9 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Kepala sekolah memberdayakan guru dalam penyusunan visi misi dan program 
kerja yaitu secara keseluruan menampung semua saran dan masukan dari 
peserta rapat penyusunan visi-misi. Kemudian dibentuklah tim yang bertugas 
untuk merumuskan visi misi yang ada, yang disebut dengan istilah tim peramu. 
Tim peramu tersebut terdiri dari guru bahasa indonesia yang mengkaji serta 
menganalisis dan mengambil kesimpulan tentang visi dan misi yang  
mengcover semua ide-ide serta masukan peserta rapat penyusunan visi misi.10 

Pemberdayaan guru dalam rapat program kerja sekolah, sebagaimana  

penjelasan dari  Aisyiah bahwa:  
 
Kepala sekolah memberdayakan guru dalam pelaksanaan program kerja, 
dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang lain, selain dari tugas 
pokok mengajar, seperti pembina ekstrakurikuler. Walaupun hanya sebagain 

                                                             
9Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

10Ratnah Passalowongi, Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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guru yang memiliki tugas tambahan tersebut, karena jumlah guru yang ada 
sangat banyak, dan tugas-tugas tersebut hanya diberikan kepada guru-guru yang 
telah mengabdi lama di sekolah.11 

Diungkapkan pula oleh Humaerah bahwa “Kepala sekolah dalam 

memberdayakan guru dalam penyusunan visi misi yaitu mengikutsertakan dalam 

penyusunan visi mis, serta senantiasa menerima pendapat, kritik dan saran.”
12 

Terkait dengan pemberdayaan staf dalam perumusan visi, misi dan program 

kerja sekolah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Kepala sekolah dalam memberdayakan staf khususnya menjadi operator adalah 
dengan memberikan kesempatan kepada semua sesuai dengan keahlian masing-
masing.13 

Menurut Hj. Sitti Maseati bahwa “Dalam memberdayakan staf, kepala sekolah 

senantiasa mengadakan rapat dalam pelaksanaan program kerja, sesuai dengan 

kemampuan dan program kerja yang ada.”14 

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa guru dan staf dalam 

pelaksanaan visi, misi dan program kerja sekolah diberdayakan dengan cara 

pemberian kesempatan untuk mengemukakan ide, pendapat, kritikan dan saran, 

pemberian tugas tambahan selain tugas pokok untuk mengajar, pembentukan tim 

perumusan visi misi yang terdiri dari wakasek serta guru bahasa indonesia atau guru-

                                                             
11Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

12Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

13Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 

14Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 
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guru senior, serta pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai 

kemampuannya hal demikain belum maksimal. Pemberdayaan guru tidak secara 

keseluruhan karena jumlah guru yang banyak, sehingga kepala sekolah senantiasa 

berupaya optimal. 

Penciptaan mutu yang terarah, terencana dan berkesinambungan sebagai salah 

satu ciri dari kepemimpinan transformasional dalam individual influence (pengaruh 

yang ideal). Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang ada 

di SMA Negeri 1 Barru sebagai berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Dalam menciptakan mutu yang terarah dan terencana adalah dengan metode 
gaya kepemimpinan yang partisipatif. Semua stake holder harus aktif untuk 
membuat perencanaan atau program kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian 
dibantu oleh wakasek untuk memonitoring tenaga pendidik dan kependidikan 
yang ada di sekolah, selanjutnya wakasek menyampaikan laporannya kepada 
kepala sekolah. Hal ini telah menjadi kebiasan yang telah diterapkan 
sebelumnya oleh kepala sekolah yang dulu, namun tetap kita lanjutkan dengan 
sedikit upaya perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, dan 
meningkatkannya.15 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hasbullah yaitu: 

Kepala sekolah dalam menciptakan mutu yang terarah dan terencana, setiap 
kepala sekolah memiliki program kegiatan, kemudian disampaikan kedalam 
rapat-rapat kemudian disosialisasikan. Selanjutnya dibuatkan SK/Surat 
Keputusan Kepala Sekolah tentang pembentukan  Tim Penyusun Kurikulum. 16 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Penciptaan mutu yang terencana, terarah dan  jelas dilakukan oleh kepala 
sekolah dengan senantiasa memberikan arahan dan kesempatan bagi semua 
guru untuk mengikuti pelatihan-pealtihan untuk peningkatan kemampuan guru. 

                                                             
15Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

16Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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Dalam kepemimpinan kepala sekolah yang baru ini, telah mengirimkan 
beberapa guru untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan background pendidikan 
yang dimiliki. Misalnya ketika ada pelatihan tentang ekonomi, maka kepala 
sekolah memberikan kesempatan kepada guru ekonomi untuk mengikuti 
pelatihan tersebut, tanpa adanya seleksi antara guru ekonomi yang ada di 
sekolah, akan tetapi dilakukan penunjukan langsung kepala sekolah melalui 
wakasek kepada  guru ekonomi. Keikutsertaan mengikuti pelatihan dilakukan 
secara bergantian sehingga semua guru memiliki kesempatan untuk 
pengembangan diri melalui pelatihan baik guru PNS maupun Non PNS.  
keikutsertaan pelatihan juga disesuaikan dengan persyaratan dari juknis 
pelatihan, jumlah jam mengajar guru di sekolah. hal ini dilakukan agar jadwal 
mengajar yang ada tidak bertepatan dengan jadwal pelatihan yang ada, sehingga 
kelas yang diajar tidak kosong atau tidak terjadi proses belajar mengajar.17 

Perencanaan mutu yang terarah, juga dijelaskan oleh Aisyiah yaitu:  

Kepala sekolah melakukan perencanaan mutu yang terarah dan terencana 
selama ini, peningkatan mutu itu melalui program kerja yang dilaksanakan di 
sekolah. Sebagai wali kelas, pembina pramuka putri, dan pembina olimpiade 
mata pelajaran astronomi, tentu menjadi bagian yang penting dalam 
perencanaan  mutu sekolah.18 

Diungkapkan pula oleh Nurul bahwa: 

Mutu pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, untuk mengetahui 
kualitas lembaga pendidikan. Oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan yang 
cukup besar SMA Negeri 1 Barru senantiasa merumuskan program kerja untuk 
mencapai tujuan sekolah.19 

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa kepala sekolah senantiasa 

berupaya dalam penciptaan mutu yang terencana, terarah dan berkesinambungan 

dengan melakukan langkah-langkah optimal peningkatan mutu, yaitu gaya 

kepemimpinan parstisipatif, sosialisasi kebijakan-kebijakan atau program sekolah 

                                                             
17Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

18Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

19Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 
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melalui rapat dan upacara bendera, pembentukan SK Tim Penyusun Kurikulum,  

peningkatan kemampuan guru dan staf dengan mengikutsertakan dalam MGMP, 

pelatihan, workshop dan lainnya, perumusan program-program kerja yang handal 

dengan membagi tugas dan tanggung jawab kepada guru sebagai wali kelas, kepala 

laboratorium, pembina ekstrakurikuler, serta pembina olimpiade. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di SMA 

Negeri 1 Barru, diantaranya sebagai berikut:  

Berdasarkan wawancara dengan  Umar,  bahwa: 

Kendala dalam kepemimpinan adalah SDM atau pribadi/sikap dari SDM 
(sumber daya manusia), adanya beberapa orang yang belum mampu bersinergi. 
Akan tetapi, hal itu terjadi pada awalnya, namun sekarang solusi yang 
ditawarkan adalah kepemimpinan partisipatif, sehingga guru yang sebelumnya 
acuh tak acuh terhadap suatu hal tertentu, setelah diberikan wewenang atau 
tupoksi yang baru dengan pendekatan partisipatif, guru tersebut telah mampu 
untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab tersebut.20 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hasbullah yaitu: 

Hambatan dalam program kerja dalam program kerja kebijakan yang ada belum 
diketahui oleh semua warga madrasah, maka sebagai kepala sekolah 
mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan melalui upacara 
bendera dan lainnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak terselesaikan, maka itulah 
fungsinya skala prioritas dalam pelaksanaan tugas.21 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang cukup besar, tentu memiliki program 
kerja yang tidak sesuai dengan harapan sekolah.  Cara mengatasi hal tersebut 
adalah memanggil semua penanggung jawab kegiatan, kemudian dicari titik 
permasalahan dari program tersebut. Contohnya masalah yang sering terjadi 
adalah bagian keuangan, selanjutnya kepala sekolah akan memanggil 
penanggung jawab keuangan, kemudian membicarakan permasalahan yang ada, 

                                                             
20Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

21Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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kemudian mencari jalan keluar secara bersama. Begitulah prosedur 
penyelesaian masalah terhadap program kerja yang mengalami kendala.22 

Kendala dalam pelaksanaan program kerja, juga dijelaskan oleh Aisyiah yaitu:  

Kendala dalam program kerja yang ada adalah masalah dana karena adanya 
keterlambatan pencairan dana dari pusat sedangkan program kerja harus 
dilaksanakan, sehingga sebagai pemegang  wewenang tertentu meminjam dana 
ke teman-teman dan bahkan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu 
kemudian setelah dana cair, kemudian menutupi peminjaman yang ada.23 

Humaerah mengungkapkan pendapatnya yaitu: 

Kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan program kerja, tentu tidak 
ada suatu pekerjaan yang tidak memiliki kendala baik yang berasal dari sumber 
daya manusia yang ada, yaitu tenaga pendidik dan siswa, serta kendala dalam 
hal sumber belajar, siatuasi belajar dan lain sebagainya.  Namun hal itu 
senantiasa dapat diminimalkan dengan berupaya mengelola kendala tersebut 
agar senantiasa tidak ada.24 

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan program kerja sekolah, juga 

diutarakan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Senantiasa ada kendala dalam pelaksanaan program kerja yang ada terkait 
dalam hal teknis, seperti print yang rusak atau komputer mengalami 
masalah.25 

Dari hasil wawancara di atas, dipahami kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan visi misi atau program kerja di sekolah adalah adanya Sumber Daya 

Manusia yang belum mampu bersinergi dalam pelaksanaan program kerja, dana yang 

                                                             
22Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

23Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

24Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

25Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No. 32, 24 Januari 2020. 
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terlambat cair, permasalahan teknis seperti print rusak, komputer serta jaringan. 

Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sikap 

kepemimpinan partisipatif, mengkoordinasikan dengan sumber daya manusia yang 

ada dalam penyelesaian masalah, melakukan pemimjaman uang terlebih dahulu atau 

dengan menggunakan uang pribadi bagi guru yang ingin melaksanakan kegiatan, dan 

menutupi peminjaman tersebut ketika dana sekolah telah cair. 

Idealized influence atau pengaruh yang ideal yang dimiliki kepala sekolah 

adalah pertama, pelibatan komite sekolah, guru serta staf namun bagi staf hanya 

diwakili oleh kepala tata usaha, dan staff yang lain bertugas dalam administrasi rapat 

dan persiapan rapat. Kedua, Pelibatan tersebut dengan adanya pemberian 

ide/pendapat maupun kritik dan saran, pembentukan tim perumusan visi misi, serta 

pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri. Namun, pemberdayaan guru 

belum secara keseluruhan dan maksimal karena jumlah guru yang banyak. Ketiga, 

langkah-langkah optimal peningkatan mutu, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, 

sosialisasi kebijakan/program sekolah melalui rapat dan upacara bendera, 

pembentukan SK Tim Penyusun Kurikulum, MGMP, pelatihan, workshop dan 

lainnya, pemberian tanggung jawab kepada guru sebagai wali kelas, kepala-kepala 

laboratorium, pembina ekstrakurikuler, serta pembina olimpiade.  

2. Inspirational Motivation 

Inspirational Motivation/pemberian motivasi yang dimiliki kepala sekolah 

adalah penerapan gaya kepemimpinan yang demokratis, partisipatif dan kolegial 

dalam memotivasi bawahan, pengembangan suasana kerja yang kondusif, informal, 

rilek, pengembangan nilai-nilai kebersamaan, saling percaya, toleransi, memotivasi 

guru dan staf mengembangkan kesadaran untuk membuat kereatifitas dan ide-ide 
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baru, berkomitmen kuat, memotivasi guru dan staf dalam menciptakan nilai-nilai 

afiliatif dan rasa peduli, pengembangan kerjasama tim yang kuat dan kompak.  

Penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah diketahui dari hasil wawancara 

penulis dengan beberapa narasumber yang ada di SMA Negeri 1 Barru sebagai 

berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan di sekolah adalah gaya kepemimpinan 
partisipatif. Hal ini dilakukan dengan mengajak semua stake holder untuk 
berpartisipasi memajukan sekolah. Ada suatu prinsip yang dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan kerja yaitu “Jangan Melarang Jika Masih Dilakukan, dan 
Jangan Menganjurkan Jika Belum Dilakukan”. Misalnya  jangan seorang guru 
melarang siswa untuk merokok akan tetapi guru tersebut merokok, jangan 
menganjurkan kebersihan jika belum melakukan kebersihan. Sudah 
disampaikan dalam rapat, mengenai prinsip itu, sehingga guru harus menjadi 
contoh terlebih dahulu kepada siswa. Dengan prinsip yang diterapkan tersebut 
sudah ada beberapa guru yang berhenti merokok, karena siswa tentunya akan 
protes jika dilarang oleh guru merokok, padahal gurunya sendiri merokok. 
Mengenai larangan merokok ini, di sekolah telah disiapkan tempat merokok 
yaitu pojok rokok bagi yang merokok sesuai dengan PerDa yang ada. Suatu hal 
yang tidak bisa dipungkiri ada guru yang tidak bisa mengajar jika tidak 
merokok, maka dianjurkan kepada guru tersebut untuk merokok terlebih dahulu 
di tempat pojok rokok sebelum masuk mengajar di kelas.26 

Ratnah Passalowongi, juga menyatakan bahwa: 

Kepemimpinan kepala sekolah sekarang ini dengan kepemimpinan kepala 
sekolah sebelumnya, sebenarnya sebagai guru di sekolah ini, tidak berani untuk 
mengatakan yang mana yang lebih baik, karena setiap pemimpin memiliki cara 
memimpin yang berbeda. kepala sekolah senantiasa mengajak kerjasama guru 
dalam penyelesaian kegiatan, memberikan informasi kepada semua guru bagi 
informasi yang memang harus diketahui oleh guru, tapi bagi informasi yang 
tidak seharusnya diketahui oleh guru dan hanya lingkup intern kepala sekolah 
dan wakasek, hanya lingkup itu saja. Kepala sekolah juga dapat menerima 
kritikan maupun usulan yang kita berikan kepada beliau tentu dengan sikap 
sebagaimana mestinya, serta kepala sekolah cepat tanggap terhadap kritikan 
yang ada. Misalnya, sebagai guru mengkritik kepala sekolah tentang 
pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, 
maka Kepala sekolah tidak segan untuk mengatakan bahwa beliau keliru dan 

                                                             
26Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 
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cepat menyadari kesalahannya, meminta maaf serta berterimahkasih kepada 
guru yang telah menegurnya.27 

Hal yang lain juga dijelaskan oleh Nurul tentang “Kepemimpinan kepala 

sekolah adalah cara mendidik kepala sekolah yaitu sebagai orang tua dengan anak, 

serta kepala sekolah memperhatikan kemampuan dari setiap guru”.
28 

Dijelaskan oleh Humaerah bahwa “Setiap pemimpin memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda-beda, begitupun dengan kepala sekolah yang ada di 

sekolah ini memiliki gaya kepemimpinan demokratis.”29 

Diungkapkan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 
Cara kepemimpinan kepala sekolah yaitu ketika ada suatu tugas yang 
diberikan kepala sekolah senantiasa tegas. Misalnya jika ada tugas, maka hari 
itu harus diselesaikan, sehingga senantiasa lembur di sekolah untuk 
melaksanakan tugas tersebut. Kepala sekolah, senantiasa disiplin dalam setiap 
program kerja.30 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui tentang gaya kepemimpinan kepala 

sekolah adalah bersifat partisipatif kepada bawahan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi dengan mengajak semua stake holder untuk berpartisipasi memajukan 

sekolah. 

                                                             
27Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

28Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

29Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

30Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel,  wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 
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 Suasana kerja yang ada di sekolah, dapat dilihat pada hasil wawancara 

penulis dengan beberapa narasumber yang ada di SMA Negeri 1 Barru sebagai 

berikut: 

Menurut  Umar  bahwa: 

Suasana kerja yang diterapkan di sekolah adalah dilakukan pembagian tugas, 
pekerjaan dilakukan secara umum, dan sistem kerja yang ada bukan karena 
paksanaan, akan tetapi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada merasa 
terpanggil atau sadar akan tangggung jawab yang diberikan serta hak dan 
kewajiban masing-masing.31 

Umar juga memperjelas tentang sistem kerja di sekolah sebagaimana 

ungkapannya di bawah ini: 

Sistem kerja yang dilakukan senantiasa transparanasi, sehingga ketika masuk di 
sekolah ini telah tercermin trasnparansi dana dengan adanya papan 
pengumuman transparansi Dana BOS, sehingga bagi siapapun dapat melihat 
dan mengawasi sekolah, baik mahasiswa, LSM, maupun stake holder lainnya.32 

Hasbullah juga menyatakan pendapatnya, bahwa: 

Dalam suasana pekerjaan senantiasa didukung sarana prasarana yang memadai 
seperti ac, kulkas, tv, dan lainnya sehingga senantiasa nyaman ketika berada 
dalam ruang guru meskipun ada beberapa perbaikan.33 

Diungkapkan pula oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Suasana kerja yang diciptakan oleh kepala sekolah tidak terlalu menekan atau 
dengan aturan yang ketat, namun aturan yang ada di adakan untuk dipatuhi, 
suasana tetap santai namun serius.34 

                                                             
31Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

32Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

33Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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Terkait suasana kerja Aisyiah berpendapat bahwa:  
 
Suasana kerja yang ada di sekolah, alhamdulillah suasana kerja yang baik, 
karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun masih ada 
kerusakan-kerusakan dalam sarana dan prasarana masih merupakan suatu hal 
yang wajar.35 

Humaerah berpendapat bahwa “Suasana kerja di sekolah senantiasa baik, 

semua warga sekolah senantiasa bekerjasama dalam penciptaan lingkungan kondusif 

dalam proses pembelajaran”.36 

Dijelaskan oleh Muhammad Hidayat bahwa “Dalam pelaksanaan kerja yang 

ada, sebagai operator senantiasa suasana nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.”37 

Menurut  Hj. Sitti Maseati bahwa “Suasana kerja yang ada di sekolah, 

senantiasa santai”.
38 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa suasana kerja yang ada di SMA Negeri 1 

Barru senantiasa nyaman dan kondusif, baik dalam pelaksanaan kerja sebagai guru, 

staf maupun tugas dan tanggung jawab lainnya, karena didukung oleh sarana dan 

                                                                                                                                                                              
34Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

35Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

36Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

37Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 

38Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 
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prasarana yang memadai meskipun ada beberapa kerusakan tapi masih kategori 

wajar. 

Sikap saling percaya, dan kebersamaan sebagai motivasi yang diberikan oleh 

kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis 

sebagai berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Motivasi yang diberikan guru maupun tenaga pendidik adalah dengan 
memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Misalnya 
dalam kegiatan ekstrakurikuler, diadakan pembiayaan untuk kegiatan kepada 
siswa, diberikan kebebasan untuk berkarya. Untuk melaksanakan kerjasama 
dengan guru dengan tidak menciptakan sekat-sekata atau penghalang antara 
kepala sekolah dan guruguru. Misalnya diadakan melalui rapat maupun 
pertemuan-pertemuan kecil lainnya, karena ruangan kepala sekolah, wakasek, 
TU dan ruang guru yang berpisah, sehingga tidak bisa dilakukan kerjasama 
dalam setiap kegiatan, karena masing-masing memiliki wewenang yang 
berbeda. dalam suatu pertemuan misalnya, seperti acara makan siang yang 
disiapkan dan dikoordinir tersendiri oleh guru dengan uang pribadi masing-
masing secara bergantian dan lain sebagainya.39 

Hal tersebut juga diutarakan oleh Hasbullah yaitu: 

Motivasi yang diberikan adalah pengembangan sikap saling percaya, misalnya 
dengan melakukan rekreasi bagi guru yang disesuaikan dengan dan yang ada, 
patungan antara guru-guru dan kepala sekolah untuk mengadakan rekreasi atau 
hiburan. Sedangkan, hal yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan 
kerjasama tim adalah dengan memberian arahan dalam pelaksanaan suatu 
kegiatan.40 

Aisyiah menjelaskan tentang cara pemberian motivasi kepala sekolah, yaitu:  
 
Cara kepala sekolah memberikan motivasi adalah dengan pemberian dorongan, 
mengontrol pekerjaan yang ada. Timbulnya saling percaya kepada semua stake 
holder yang ada, khususnya dalam pembagian dana untuk setiap program kerja 
meskipun adanya keterlambatan dari pusat, dana yang ada diberikan kepada 

                                                             
39Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

40Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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bendahara dan beberapa guru yang memiliki wewenang terhadap suatu program 
kerja tertentu. Dana yang dipakai tentu adanya pajak yang harus dikeluarkan 
beberapa persen sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan kerjasama 
di sekolah, setiap kegiatan di sekolah senantiasa membentuk tim. senantiasa 
dibentuk tim atau panitia  terlebih dahulu, misalnya panitia penerimaan siswa 
baru, panitia pelaksana MID semester, panitia ujian akhir, panitia perpisahan 
dan lain sebagainya.41 

Dijelaskan oleh Humaerah bahwa: 

Dalam pemberian motivasi, berupa penyampaian untuk senantiasa 
melaksanakan tupoksi masing-masing agar program kerja yang ada terlaksana 
dengan baik. Hubungan kerjasama antara semua warga sekolah, karena telah 
saling mengenal, maka senatiasa dilakukan tukar pandangan akan terhadap 
suatu hal, dan tidak ada yang saling mengurung diri meskpun ada beberapa 
yang belum berpartisipasi.42 

Sikap kerjasama dijadikan sebagai cara motivasi dalam pelaksanaan kerja, 

sesuai yang diungkapkan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Pengembangan nilai kerjasama, dan toleransi sebagai suatu bentuk motivasi  
dalam bekerja. Kepala sekolah senantiasa berbaur bersama dengan guru. 
Kerjasama antara tim senantiasa diarahkan sesuai dengan bidang masing-
masing guru.43 

Diungkapkan pula  Hj. Sitti Maseati bahwa: 

Pemberian motivasi yang diberikan kepala sekolah untuk sennatiasa 
bekerjasama dalam pelaksanaan tugas, khusunya bagi staf atau pegawai, dalam 
urusan administrasi SMA Negeri 1 Barru atau pada umumnya lembaga 
pendidikan.44 

                                                             
41Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

42Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

43Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 

44Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 
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Dari hasil wawancara di atas, sikap saling percaya dan kerjasama antara warga 

madrasah menjadi salah satu bentuk pemberian motivasi kepala sekolah. Sikap 

tersebut ditandai dengan adanya pemberian tugas dan tanggung jawab atau 

kepercayaan kepada guru atau staf dalam pelaksanaan kerja, serta kerjasama dengan 

semua stake holder dalam pencapain program kerja sekolah meskipun belum 

maksimal. 

Pemberian motivasi kepala sekolah guna untuk mengembangkan kesadaran 

untuk membuat kreatifitas dan ide-ide baru dan komitmen terhadap pekerjaan. Hal 

tersebut, dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber 

yang ada di SMA Negeri 1 Barru sebagai berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Ide-ide guru telah banyak, namun sebagai kepala sekolah harus mengingatkan. 
Misalnya ketika diadakan rapat dalam rangka hari jadi sekolah, ada guru yang 
memiliki ide agar diadakan pameran dengan adanya siswa yang memakai 
seragam ABRI, polisi, TNI, kesehatan dan profesi lainnya. Namun ide ini tidak 
bisa direalisasikan karena untuk memakai seragam TNI maupun polisi, harus 
meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang berdasarkan aturan 
yang ada. Contoh kasus lainnya, ada guru yang ingin membawa siswa ke suatu 
tempat yang memiliki pemandangan yang cantik untuk seni melukis dalam 
meningkatakan kreativitas siswa. Namun sebagai  kepala sekolah senantiasa 
memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, karena tempat yang 
jauh di khawatirkan bagi siswa, sehingga diberikan jalan keluar ke tempat-
tempat wisata yang lebih dekat yaitu pantai di daerah ini agar guru dan kepala 
sekolah senantiasa dapat mengontrol siswa. Di sekolah juga telah diterapkan 
sistem zonasi sehingga sudah tidak ada siswa yang memiliki jarak rumah yang 
agak jauh, sehingga memungkinkan untuk senantiasa dapat dipantau oleh guru 
maupun orang tua siswa baik dalam pelajaran, maupun pulang sekolah.45 

Umar menambakan tentang pemberian motivasi agar memiliki komitmen 

yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab guru dan staff, yaitu: 

                                                             
45Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 
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Untuk memotivasi agar memiliki komitmen yang tinggi tenaga pendidik dan 
kependidikan dengan bentuk, kepatuhan terhadap tata tertib yang ada, maka 
sebagai kepala sekolah memberikan contoh kepada guru terlebih dahulu, 
kemudian kebiasaan itu akan menjalar ke semua warga sekolah. kedua, 
senantiasa melakukan pemanggilan atau untuk menghadap bagi guru-guru yang 
tidak mematuhi aturan, misalnya terlambat mengajar dan lain sebagainya. 
Namun pemanggilan ini, hanya bersifat teguran saja dan sampai sekarang ini 
menjabat sebagai kepala sekolah selama 2 tahun ini. Belum ada guru yang 
sampai kepada teguran tulisan atau surat panggilan, hal ini sesuai dengan aturan 
yang ada, serta penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Teguran lisan yang 
diberikan telah memberikan dampak yang baik terhadap kedisiplinan seorang 
guru.46 

Umar menambakan tentang sikap seorang top manager dalam pemberian 

motivasi adalah: 

Kepala sekolah sebagai top manager adalah segala-galanya senantiasa menjadi 
contoh dalam setiap nilai-nilai yang dijadikan budaya di sekolah. Dalam 
menciptakan nilai rasa peduli begitupun juga, misalnya dalam penciptaan visi 
yang sehat, seperti olahraga pagi, maka ikut juga untuk olahraga pagi bersama 
dengan siswa.47 

Menurut  Hasbullah, “Cara kepala sekolah dalam mengembangkan kreativitas 

staf yaitu dengan mengikut sertakan staf dalam pelatihan-pelatihan dalam 

pengembangan diri.”48 

Hasbullah juga menambahkan tentang “Komitmen guru dalam pelaksanaan 

kerja senantiasa dilakukan, karena telah menjadi kewajiban guru. Pelaksanaan suatu 

                                                             
46Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

47Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
23 Januari 2020. 

48Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 
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kerja harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu untuk mengambil hak berupa gaji 

dan lain sebagainya.49 

Terkait pengembangan kesadaran guru dijelaskan Ratnah Passalowongi 

sebagai berikut: 
Pengembangkan kesadaran guru, kepala sekolah senantiasa fleksibel. Fleksibel 
tersebut, ketika ada semacam usulan yang disampaikan oleh guru kepada 
wakasek kemudian wakasek menyampaikan kepada kepala sekolah sesuai 
dengan garis wewenang yang ada. Misalnya kesadaran dalam bidang keuangan, 
khususnya dalam bidang keuangan, maka ada kesadaran orang tua siswa dalam 
partisipasi dalam keanggotaan komite sekolah. Guru juga senantiasa sadar akan 
program kerja yang harus dilaksanakan di sekolah misalnya ketika ada rapat 
atau perbincangan di ruang guru, maka guru menyampaikan kepada teman-
teman guru lainnya kemudian kepada bendahara serta kepala sekolah, dengan 
menyesuaikan dengan dana yang ada. Bagi guru yang memiliki prestasi yang 
baik, biasanya diberikan reward, serta bagi guru yang bekerja lembur, 
senantiasa diberikan apresiasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan 
wewenang kepada saya untuk mengelola keuangan, dan senantiasa memberikan 
uang jalan bagi bawahan yaitu tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja 
sampai malam/lembur. Walaupun demikian, Masih adanya guru yang terlambat 
mengajar karena ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan, seperti ibu rumah 
tangga dan lainnya.50 

Aisyiah menjelaskan bahwa:  

Cara kepala sekolah dalam pengembangan ide-ide dan kreativitas guru yaitu 
setiap guru diberikan tanggung jawab sesuai dengan background pendidikannya 
dan sesuai dengan bakat yang dimilikinya, serta adanya pemberian reward 
meskipun ada beberapa yang belum bersinergi.51 

                                                             
49Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

50Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

51Aisyiah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 
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Pendapat Nurul tentang pengembangan ide dan kreativitas guru yaitu 

“Pengembangan ide dan kreativitas guru senantiasa diberikan kesempatan oleh kepala 

sekolah, khususnya melakukan inovasi dalam proses pembelajaran”.52 

Diungkapkan oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Di sekolah dalam pengembangan kreativitas dan ide-ide baru diadakan 
pertemuan jika ada aturan-aturan baru, kemudian kepala sekolah 
mensosialisasikan aturan-aturan dan kebijakan baru yang akan di ambil.53 

Diungkapkan pula  Hj. Sitti Maseati bahwa: 

Kepala sekolah memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan 
kependidikan untuk meyampaikan ide-ide khususnya dalam pelaksanaan tugas 
administrasi yang ada.54 

Dari hasil wawancara di atas, cara kepala sekolah dalam pemberian motivasi 

adalah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan ide/pendapat 

atau kreativitas, kesadaran guru dalam menjalankan tugas yang diembannya, 

memberikan contoh/pedoman dalam bersikap dan berperilaku sebagai top manager, 

pengembangan diri melalui pelatihan, fleksibel, dan sosialisasi kebijakan. Walaupun 

masih ada guru yang belum mampu bersinergi atau yang tidak mengajar tepat waktu 

karena adanya faktor lain yang menghambat, namun senantiasa dioptimalkan. 

Inspirational Motivation atau pemberian motivasi dan inspirasi  yang 

dilakukan kepala sekolah adalah pertama, penerapan gaya kepemimpinan partisipatif 

                                                             
52Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

53Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 

54Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No.32, 24 Januari 2020. 
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sesuai situasi dan kondisi.  Kedua, suasana kerja yang nyaman dan stabil karena 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, pemberian motivasi 

sebagai top manager senantiasa diberikan, kesempatan bagi warga sekolah untuk 

mengungkapkan ide dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, 

mengembangkan sikap saling percaya, kerjasama, serta komitmen yang kuat dalam 

bekerja, walaupun hal demikian belum maksimal. 

3. Intellectual Stimulation 

Intellectual Stimulation yang dimiliki kepala sekolah adalah menciptakan 

pengembangan budaya kerja yang positif, etika kerja, disiplin, mandiri, transparan 

dan pendekatan dalam penciptaan hubungan yang harmonis. 

Penciptaan budaya kerja yang positif, etika kerja, disiplin, mandiri,  dapat 

diketahui dari hasil wawancara penulis di SMA Negeri 1 Barru sebagai berikut: 

Sebagaimana penuturan Umar  bahwa: 

Untuk menciptakan budaya kerja yang baik, sesuai dengan rapat yang telah 
dilaksanakan tentang kebijakan atau peraturan dari menteri pendidikan tentang 
adanya guru piket. Dengan adanya guru piket ini, dapat melaporkan kepada 
kepala sekolah tentang adanya guru yang terlambat maupun siswa, sehingga 
jika guru tertentu terlambat maka guru tersebut akan merasa malu, karena 
diberikan perumpamaan siswa yang terlambat diberi hukuman untuk memungut 
sampah di sekitar pintu masuk sampai ke ruang kelas, ini adalah budaya yang 
diterapkan di sekolah. Hal ini sebagai merupakan penerapan disiplin, yang pada 
awalnya mungkin akan sedikit memaksa bagi warga sekolah, kemudian 
menjadi biasa dan akhirnya menjadi kebiasaan. Budaya kerja yang juga akan 
diterapkan di sekolah, ada guru piket yang bertugas adalah 1 guru yang 
diberikan tanggungjawab kepada guru BK, dan bukan guru mata pelajaran.55 

Ratnah Passalowongi, juga menyatakan bahwa: 

Kebiasaan yang diciptakan di sekolah adalah sikap saling menghormati 
khususnya bagi guru dan siswa. Hubungan antara guru dan siswa sekarang ini 
berbeda dengan hubungan guru dan sikap siswa pada saat dulu ketika ibu 

                                                             
55Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
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sekolah yang tak takut kepada guru, namun saat ini siswa dan guru menjadi 
suatu yang sangat dekat senantiasa salam kepada guru, serta curhat kepada guru 
dan lainnya. budaya lainnya adalah budaya membaca al Quran setiap hari jumat 
lima belas menit sebelum masuk pelajaran, sekitar 7.15-7.30 jam masuk.56 

Hal yang lain juga dijelaskan Nurul tentang “Budaya kerja yang diciptakan 

kepala sekolah yaitu sebagai orang tua dengan anak, serta kepala sekolah 

memperhatikan kemampuan dari setiap guru.57 

Diungkapkan pula oleh Humaerah bahwa “Budaya kerja yang diciptakan 

adalah kedisiplinan serta kepercayaan kepada pelaksana tugas dan tanggung jawab, 

baik sebagai wali kelas maupun pembina organisasi.”.58 

Dijelaskan oleh Hj. Sitti Maseati bahwa: 

Budaya kerja yang diciptakan disekolah adalah budaya disiplin, senantiasa tepat 
waktu hadir ke sekolah. Hal ini ditunjang oleh adanya guru piket di sekolah 
serta danya ceckloth atau absen digital di sekolah.59 

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kepala sekolah mengembangkan 

budaya kerja yang baik dengan menerapkan standar-standar pelaksanaan suatu kerja 

dalam uraian-uraian tugas masing-masing, penerapan disiplin bagi guru maupun 

siswa dengan adanya guru BK setiap harinya yaitu Guru BK, sikap saling 

                                                             
56Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

57Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
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menghormati, serta kebiasaan mengaji di setiap hari jumat sebelum jam pelajaran 

dimulai.  

Penciptaan budaya transparan ada di SMA Negeri 1 Barru  dapat dilihat dari 

hasil wawancara sebagai berikut: 

Berdasarkan pemaparan Umar  bahwa: 

Transparansi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan khususnya dalam 
pengelolaan dana atau pembiayaan, misalnya dana BOS (Bantuan Operasional 
Sekolah). Oleh karena itu, disampaikan pada semua stake holder yang ada di 
sekolah dalam pertemuan-pertemuan, maupun mengenai jumlah dan 
diperuntukkan untuk penggunaan barang yang ada,  serta transparansi dalam 
nilai-nilai siswa. Guru harus senantiasa transparan dalam pemberian nilai siswa 
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan secara objektif, dan  kegiatan 
yang dilakukan baik kegiatan semester dan kegiatan organisasi lainnya 
disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan.60 

Selain itu, Ratnah  Passalowongi juga memberi pendapat tentang tranparansi 

di sekolah sebagai berikut: 

Dalam pengelolaan dana kepala, sekolah senantiasa transparan, akuntabel dan 
lainnya yang mengenai keuangan. Saya sebagai guru mata pelajaran yang juga 
diberikan tugas sebagai bendahara, yang seharusnya dari pegawai saja, namun 
karena tata usaha hanya ada dua yang PNS maka ibu diberikan kepercayaan 
tambahan sebagai bendahara. Bukan karena 2 pegawai PNS tersebut tidak 
mampu melaksanakan tugas tersebut, namun satu pegawai yang ada sering 
sakit-sakit sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan satu  
lainnya tidak mau mengembang tugas tersebut, dan pegawai non PNS tidak 
dipercayai untuk mengembang tugas tersebut. Semua tata usaha yang ada 
menerima keberadaan sebagai bendahara sekaligus sebagai guru mata pelajaran, 
karena semua tata usaha yang ada tidak mau untuk mengembang tugas tersebut. 
Bendahara adalah suatu tugas yang sangat sensitif mengenai uang, dan 
senantiasa banyak penekanan yang ada, khusunya dari badan pengawas. 
Walaupun ada aturan bahwa guru tidak boleh juga sebagai bendahara, karena 
sebagai guru banyak tugas dan tanggung jawba yang harus dilaksanakan, 
namun disinilah pengaturan waktu yang ada ada, sebagai guru mata pelajaran 
dan sebagai bendahara yang mengelola keuangan. Sehingga untuk mengelola 
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keuangan yang ada dilakukan pada waktu-waktu kosong setelah mengajar, dan 
bahkan biasanya beberapa waktu lembur untuk menyelesaikan tugas yang ada.61 

 Aisyiah mengungkapkan bahwa:  
 
Dana sebagai suatu hal yang sangat penting di sekolah, khususnya dalam 
pembagian dana untuk setiap program kerja. Dana yang ada diberikan kepada 
bendahara dan beberapa guru yang memiliki wewenang terhadap suatu program 
kerja tertentu. Dana yang dipakai tersebut, tentu ada pajak yang harus 
dikeluarkan beberapa persen sesuai dengan aturan yang ada.62 

Diungkapkan pula oleh Humaerah bahwa “Dana harus dikelola secara 

transparan yang dituangkan kedalam RAPBS. Adanya papan informasi dana sekolah 

di dpean gerbang sekolah, sebagai wujud transparansi dana sekolah”.63 

Muhammad Hidayat, juga menjelaskan bahwa “Transparansi dalam 

pelaksanaan kegiatan senantiasa dilakukan”.64 

Hj. Sitti Maseati menungkapkan bahwa “Pengelolaan dana dilakukan dengan 

prinsip transparansi dalam setipa kegiatan. Pelaksanaan pekerjaan senantiasa 

berdasarkan skala prioritas.”
65 
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Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa transparan senantiasa 

dilaksanakan baik transparan terhadap kegiatan yang ada, transparan dalam 

pengelolaan dana, transparan terhadap nilai siswa baik oleh kepala sekolah, 

bendahara, guru-guru pelaksana kegiatan seperti wali kelas, pembina organisasi dan 

lainnya. 

Bentuk pendekatan kepala sekolah kepada guru dan staf di SMA Negeri 1 

Barru  diketahui dari hasil wawancara berikut: 

Berdasarkan penuturan Umar  bahwa: 

Bentuk pendekatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis adalah 
pendekatan kekeluargaan, sehingga pada akhir tahun sekolah senantiasa 
melakukan rekreasi bersama dengan guru beserta dengan keluarganya. 
Pelaksanaan kegiatan ini dikelola oleh tim yang dibentuk, seperti tahun lalu 
pada akhir semester adalah rekreasi di Malino, sedangkan rencana untuk tahun 
ini adalah di Jawa dan Bali dengan menggunakan uang pribadi masing-masing 
dan guru dan kepala sekolah.66 

Menurut  Hasbullah bahwa “Kepala sekolah dalam pendekatannya senantiasa 

dilakukan seperti keluarga sendiri”.67 

Selain itu, Ratnah Passalowongi menjelaskan tentang pendekatan kepala 

sekolah yaitu: 

Cara penanganan atau pendekatan kepala sekolah dalam menangani suatu hal, 
kepala sekolah membuat suatu program kerja dengan senantiasa mengunjungi 
kelas. Misalnya pada jam pertama untuk mengontrol kelas yang belajar, belum 
belajar, dan tidak belajar. Kemudian kepala sekolah membuat suatu grup via 
whatsapp kemudian memberikan informasi ke grup kelas yang tidak belajar, 
sehingga guru yang seharusnya mengajar di kelas itu mengetahui akan 
pengawasan tersebut dan akan menyadari hal tersebut. Kemudian guru tersebut 
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meminta maaf lewat di grup wa. Jadi ini sebagai teguran yang tidak secara 
langsung.68 

 Aisyiah menjelaskan bahwa “Bentuk pendekatan untuk menciptakan 

hubungan harmonis antara semua personel sekolah adalah saling sharing 

pengalaman, lewat whats app atau secara langsung”.69 

Muhammad Hidayat, juga mengungkapkan bahwa: 

Dalam pendekatan kepala sekolah dalam menjaga hubungan harmonis yaitu 
secara santai, para pegawai dan guru sebagai sahabat. Jika permasalahan yang 
ada secara umum maka diadakan rapat untuk semua guru, namun  ketika suatu 
hal itu bersifat rahasia, maka hanya dilakukan rapat internal antara kepala 
sekolah, wakasek dan tata usaha.70 

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa kepala sekolah 

melakukan pendekatan secara langsung dan tidak langsung dalam menjaga hubungan 

harmonis dengan semua personel sekolah. secara langsung dengan kepemimpinan 

partisipatifnya, kadang terjun langsung melihat situasi yang ada misalanya berkeliling 

sekolah untuk memonitoring proses belajar mengajar, serta secara tidak langsung 

melelui media grup Whats App (WA) tentang suatu kegiatan di sekolah. 

Intellectual Stimulation di SMA Negeri 1 Barru adalah Pertama, 

pengembangan budaya melalui penerapan standar pelaksanaan kegiatan, kedisiplinan 

melalui Guru Piket,  sikap saling menghormati, serta kebiasaan mengaji di setiap hari 

jumat sebelum jam pelajaran dimulai. Kedua, transparan dalam setiap kegiatan 
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misalnya pengelolaan dana, transparan terhadap nilai siswa. Ketiga, pendekatan 

secara langsung dan tidak langsung/melalui media Whats App (WA) dalam menjaga 

hubungan harmonis dengan semua personel sekolah. 

4. Individualized Consideration 

Komponen Individual consideretion dalam kepemimpinan transformasional 

adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memperlakukan setiap orang menjadi 

individu. Konsideren individu ini diantaranya kepemimpinan yang tanggap dan 

peduli dengan kebutuhan para anggota, berorientasi pada pengembangan 

profesionalisme para guru dan pegawai, serta kepemimpinan yang peduli terhadap 

perasaan dan kebutuhan guru dan staf.  

Kepemimpinan yang tanggap dan peduli dengan kebutuhan para anggota di 

SMA Negeri 1 Barru, dijelaskan beberapa narasumber sebagai berikut: 

Menurut Umar  bahwa: 

Dalam pemenuhan kebutuhan guru dan staf dalam bidanga kesejahteraan adalah 
adanya bantuan dari pemerintah provinsi bagi guru honorer sebanyak RP 
500.000 per bulan dan kedua, bagi guru honor ada juga bantuan dari pusat 
melalui dana BOS. Sehingga semua guru honorer yang ada di sekolah dibayar 
oleh pemerintah pusat dengan catatan memiliki SK Gubernur. Untuk 
kesejahteraan pegawai menjadi bagian dari APBD.71 

Diungkapkan pula oleh Hasbullah bahwa: 

Dalam pemenuhan kebutuhan guru tentunya dengan pemberian tanggung jawab 
baik sebagai guru maupun tugas tambahan lainnya seperti wali kelas, pembina 
organisasi, panitia atau tim pelaksana kegiatan, tentunya sekolah memberikan 
kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta pemberian tanda jasa 
berupa uang transportasi atau uang capek.72 
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Hal tersebut, juga dijelaskan oleh Ratnah Passalowongi yaitu: 

Kepala sekolah dalam memenuhi kebutuhan guru, maka dibentuklah suatu tim 
sebagai wakil dari guru. Sehingga guru yang kebutuhan akan menyampaikan 
kepada tim tersebut baik kebutuhan pengajaran, alat peraga, dan sumber belajar 
lainnya. Tim ini dibentuk sebagai pengelola keuangan untuk mendengar dan 
mengetahui apa kebutuhan setiap guru, karena di sekolah ini ruang guru dan 
ruang kepala sekolah yang agak berjauhan, sehingga kebutuhan guru tidak 
secara langsung dapat diketahui oleh kepala sekolah. Tim pengelola 
keuangan/dana BOS ini yang terdiri dari guru mata pelajaran akan 
menyampaikan kepada kepala sekolah dan juga kepala sekolah sering datang ke 
ruang guru dan terkadang menanyakan tentang kebutuhan dari guru. Sehingga 
proses pemenuhan kebutuhan guru dapat dilakukan secara nonformal dan 
formal dalam rapat dan sebagainya. Jika kebutuhan yang ada dianggap suatu hal 
yang sangat mendesak, maka akan dilakukan pemenuhan akan kebutuhan 
tersebut. Tim pengeloa kuangan atau tim pengelola dana BOS ini terdiri atas 
komite sekolah, orang tua peserta didik dan guru. Setiap anggota tim tersebut 
berfungsi untuk menampung aspirasi dan keluhan berupa kebutuhan baik bagi 
siswa, serta guru. Orang tua peserta didik dilibatkan karena siswa tentunya akan 
bercerita kepada orang tua tentang pelaksanaan pelajaran yang ada di sekolah, 
sehingga bentuk keluhan siswa tersebut akan disampaikan oleh orang tua siswa 
dalam rapat komite serta pengawasan akan dana sekolah.73 

Nurul menjelaskan bahwa “Kepala sekolah memenuhi kebutuhan sebagai 

tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Misalnya sumber belajar dan alat peraga 

dalam laboratorium fisika”.74 

Sekolah senantiasa memenuhi kebutuhan guru dan staf melalui pembentukan 

tim pengelola Dana Bos, kemudian menampung semua kebutuhan guru yang 

kemudian pada rapat akan disampaikan kepada peserta rapat mengenai kebutuhan 

guru dalam satu tahun itu, selanjutnya dianggarkan di Dana Bos. Pemenuhan 

kebutuhan juga dilakukan secara langsung dengan kepala sekolah bertanya secara 

langsung kepada guru dan staf tentang kebutuhan yang dibutuhkan dalam 
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pelaksanaan kegiatan, berupa gaji pokok sebagai guru maupun staf serta gaji 

tambahan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya, seperti wali kelas, pembina 

organisasi, tim pelaksana kegiatan lainnya. 

Kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme para 

guru dan pegawai di SMA Negeri 1 Barru, dapat dijelaskan melalui hasil wawancara 

berikut ini: 

Umar mengungkapkan bahwa: 

Peningkatan profesionalisme guru dengan melakukan supervisi. Program 
supervisi yang dilakukan biasanya tanpa rencana, karena proses pengawasan 
senantiasa dilakukan setiap harinya, dan jika ada kekosongan waktu dari kepala 
madrasah maka senantiasa melakukan pengawasan dengan berkeliling di setiap 
ruangan kelas, mengenai proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. 
Kemudian dari hasil supervisi yang dilakukan dapat diketahui guru yang tidak 
hadir dalam proses pembelajaran, selanjutnya dilakukan sindiran-sindiran kecil 
dengan mengambil gambar di kelas tersebut kemudian membagikannya di grup 
WA Sekolah. Hal ini sebagai pemberian nasihat untuk senantiasa disiplin dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan  pelaksanaan supervisi yang 
terjadwal, diberikan tugas kepada wakasek serta guru-guru yang memiliki 
kompeten terhdap tugas itu.75 

Umar juga menambahkan tentang upaya peningkatan profesionalisme guru 

dengan cara: 

Sebagai kepala sekolah memiliki cita-cita agar semua guru di sekolah ini 
memiliki gelar S.2, senantiasa menyemangati untuk menempuh pendidikan 
kembali dan melanjutkan pendidikan dan alhamdulillah sudah 50% guru di 
sekolah telah bergelar S.2. Hal lainnya adalah selalu memotivasi untuk 
peningkatan pangkat dan golongan guru, sehingga dimotivasi untuk 
meningkatkan kinerjanya. Bagi guru yang ingin mengambil pendidikan S.2 
kepala sekolah senantiasa mempermudah pelaksanaan proses belajar dan 
mengajar di kelas.76 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hasbullah yaitu: 

Pelaksanaan supervisi dilakukan setahun 2 kali atau setiap semester. Supervisi 
yang ada dua yaitu supervisi adminsitrasi dan supervisi kelas. supervisi 
administrasi itu dilakukan tahap awal yaitu pada bulan 6 sebelum proses 
pembelajaran dimulai yaitu melihat kelengkapan silabur dan rpp setiap guru, 
selanjutnya supervisi kelas. Dengan melihat langsung proses mengajar guru 
dikelas, yang kemudian dinilai oleh tim supervisi.  Supervisi yang ada 
dilakukan oleh internal sekolah dan pengawas dari luar atau supervisor 
eksternal.  Pelaksanaan supervisi untuk guru dilakukan oleh semua wakasek 
untuk mensupervisi guru-guru di sekolah.77 

Diungkapkan oleh Ratnah Passalowongi Bahwa: 

Dalam peningkatan profesionalisme guru dan staf, kepala sekolah senantiasa 
memberikan motivasi untuk meningkatkan  kemampuannya, sehingga beberapa 
guru di sekolah telah bergelar magister atau meraih gelar sarjana S.2 dalam 
bidang masing-masing. Bentuk peningkatan profesionalisme lainnya adalah 
mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan-pelatihan seperti MGMP 
workshop-workshop pendidikan. Karena tidak semua guru memiliki 
kemampuan yang sama. Sehingga melalui MGMP yang menghadirkan 
narasumber-narasumber dari luar tentang pendidikan, kemudian antar guru 
senantiasa bertukar pendapat tentang strategi-strategi jitu dalam pembelajaran. 
cara lainnya yang ditempuh kepala sekolah. Beberapa tahun ini diadakan suatu 
pelatihan yang mendatangkan dari narasumber-narasumber dari luar sekolah. 
Pelatihan yang baru dilaksanakan di sekolah adalah pelatihan raport digital, 
pada mulanya sekolah mengutus perwakilan sekolah untuk mengikuti 
pelatihannya di kabupaten. Guru yang ditunjuk tersebut mengikuti pelatihan 
kemudian kembali ke sekolah mengajarkan kepada semua guru tentang 
pengisian raport digital tersebut, hal ini sedikit mendapatkan kendala karena 
tidak semua guru paham akan komputer, dan masih terdapat guru yang 
gaptek.78 

Ratnah Passalowongi, juga menambahkan tentang peningkatan profeionalisme 

guru dan staf melalui supervisi, sebagai berikut 

Pelaksanaan supervisi juga dibentuk suatu tim yang terdiri dari wakasek, dan 
guru-guru senior yang memiliki kemampuan tersebut. Karena kepala sekolah 
tida bisa mensupervisi untuk semua guru di sekolah sehingga tugas tersebut 
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diberikan kepada tim supervisi, dan kepala sekolah hanya melakukan supervisi 
kepada wakasek-wakasek yang berada di bawahnya. Dari hasil supervisi yang 
dilakukan oleh tim supervisi, maka ada lembar penilaian utnuk setiap guru, 
kemudian dilaporkan kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah meneliti hasil 
supervisi tersebut dan memanggil kepada guru-guru tertentu yang masih butuh 
pembimbingan dalam proses pembelajaran diberikan pemahaman serta arahan-
arahan oleh tim supervisi. Sehingga ketika ada pengawas maka kepala sekolah, 
wakasek dan tim supervisi menyampaikan hasil supervisi yang ada, dan dapat 
meminimalisir kekurangan-kekurangan guru dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran di kelas. Namun dari jumlah guru yang terdiri atas 89 guru yang 
cukup banyak,  tetap ada guru-guru yang telah diberikan arahan oleh kepala 
sekolah, namun tetap melaksanakan kekurangan-kekurangan yang ditemui oleh 
tim supervisi.79 

Hal tersebut, juga dijelaskan oleh Aisyiah bahwa:  

Dalam peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah senantiasa melibatkan 
guru dalam MGMP yang dilaksanakan setiap semester. Pelaksanaan supervisi 
senantiasa dilakukan oleh kepala sekolah yaitu setiap semester. Pelaksanaan 
supervisi dilakukan tidak sendiri, namun kepala sekolah membentuk suatu tim 
yang terdiri dari guru-guru senior kemudian membagi kedalam 6 kelompok 
guru yang akan disupervisi baik supervisi administrasi dan supervisi kelas..80 

Nurul mengungkapkan bahwa: 

Supervisi senantiasa dilakukan kepada semua guru, melalui wakasek-wakasek 
yang terlebih dahulu di supervisi oleh kepala sekolah, selanjutnya mensupervisi 
guru-guru. Supervisi yang dilakukan setiap semester. Pelaksanaan supervisi 
yang ada terjadwal, biasanya jadwal yang ada di tempel di papan infromasi, 
sehingga guru yang akan disupervisi mempersiapkan diri sebelum dilakukan 
supervisi.81 

Dijelaskan oleh Muhammad Hidayat bahwa “Profesionalisme guru dan staf 

senantiasa dilakukan di sekolah melalui pelatihan dan sebagainya.82 
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Pengembangan profesionalisme guru dilakukan dengan peningkatan 

kemampuan dengan memberikan dorongan bagi guru dan staf untuk melanjutkan 

pendidikan S.2, supervisi (langsung dan tidak langsung), MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran), Workshop pendidikan, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Supervisi 

langsung dilakukan oleh internal sekolah melalui tim supervisi yang terdiri dari 

wakasek-wakasek, guru senior serta supervisi juga dilakukan oleh eksternal sekolah 

yaitu dari pengawas sekolah. Supervisi tersebut dilakukan dengan supervisi 

administrasi dan supervisi pembelajaran di kelas. 

Kepedulian terhadap perasaan guru dan staf di SMA Negeri 1 Barru dapat 

dilihat  hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yaitu: 

Menurut  Umar  bahwa: 

Untuk menjaga perasaan guru dan tenaga kependidikan adalah senantiasa 
ramah atau senyum kepada semua guru, karena jangan sampai jika guru tidak 
diajak bicara setidaknya dengan memberikan senyuman, sehingga tidak 
terkesan sombong atau sedang marah.83 

Diutarakan oleh Hasbullah bahwa “Dalam menjaga perasaan guru, kepala 

sekolah senantiasa memberikan arahan secara face to face.”
84 

Selain itu, Ratnah  Passalowongi juga menambahkan bahwa: 

Kepala sekolah senantiasa menjaga perasaan guru dan staf agar tidak terjadi 
ketersinggungan kepada guru lainnya. Walaupun terkadang kepala sekolah 
yang tersinggung akan sikap guru, namun kepala sekolah tidak menampakkan 
sikap tersebut. Kepala sekolah yang menjabat sekarang ini sangat sabar, dan 
bahkan sebagai bendahara sekaligus guru yang sudah merasa sangat dekat 
dengan kepala sekolah, sehingga teguran-teguran kepada kepala sekolah 
hanya dianggap sebagai candaan dan sikap kepala sekolah tidak pernah marah 

                                                             
83Umar, Kepala SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 

Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
25 Januari 2020. 

84Hasbullah, Wakasek Kurikulum dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 
32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 



103 

 

  

akan suatu program kerja yang tidak terlaksana dengan baik, khususnya 
perilaku siswa.85 

Nurul menjelaskan bahwa:  
Kepala sekolah senantiasa menjaga perasaan guru dengan selalu memanggil 
guru secara pribadi untuk  menghadap di ruang kepala sekolah, tidak secara 
langsung di kelas atau di depan banyak orang.86 

Diungkapkan pula oleh Humaerah bahwa: 

Setiap individu memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga 
dalam menanggapi suatu kejadian atau informasi yang ada khususnya oleh 
kepala sekolah juga berbeda, namun kepala sekolah senantiasa menjaga 
perasaaan setiap guru dengan memperhatikan kepribadian guru melalui 
pemberian motivasi yang berbeda pula.87 

Dijelaskan pula oleh Muhammad Hidayat bahwa: 

Kepala sekolah dalam menjaga perasaan guru dan staf yang ada, dengan tidak 
menegur secara langsung, kemudian langsung interview/face to face dengan 
staf atau guru.88 

Menurut  Hj. Sitti Maseati bahwa: 

Kepala sekolah senantiasa menjaga perasaan guru maupun pegawai, walaupun 
tidak bisa dipungkiri sifat semua orang berbeda-beda, ada yang merasa 
tersinggung dan adapula yang merasa biasa-biasa saja terhadap himbauan atau 
arahan dari kepala sekolah.89 

                                                             
85Ratnah Passalowongi, Bendahara dan Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 

32 Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. 
Jendral Sudirman No.32, 23 Januari 2020. 

86Nurul,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No. 32, 
24 Januari 2020. 

87Humaerah,  Guru SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan Sumpang 
Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral Sudirman No.32, 
24 Januari 2020. 

88Muhammad Hidayat, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No. 32, 24 Januari 2020. 

89Hj. Sitti Maseati, TU SMA Negeri 1 Barru, Jl. Jendral Sudirman No. 32 Kelurahan 
Sumpang Binangae Kabupaten Barru Provinsi Sul-sel, Wawancara oleh Penulis di Jl. Jendral 
Sudirman No. 32, 24 Januari 2020. 
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Dari hasil wawancara di atas bahwa kepala sekolah senantiasa menjaga 

perasaan guru dan staf dengan memberikan nasihat atau teguran secara halus, ramah, 

serta tidak berkesan menggurui. Jika ada suatu permasalahan yang dilakukan oleh 

guru maupun staf, kepala sekolah menjaga perasaaan dengan tidak menegur di depan 

warga sekolah lainnya, namun melakukan pemanggilan ke ruang kepala sekolah, 

untuk dibicarakan secara baik-baik. 

Individual consideretion di SMA Negeri 1 Barru dalam kepemimpinan 

transformasional adalah pertama kepala sekolah tanggap dan peduli dengan 

kebutuhan guru maupun staf, baik kebutuhan fisiologis, kesejahteraan, serta 

kebutuhan akan rasa aman. Kedua, pengembangan profesionalisme guru dan staf 

melalui supervisi (langsung dan tidak langsung), melanjutkan pendidikan S.2, MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran), Workshop pendidikan, dan pelatihan-pelatihan 

lainnya. supervisi dilakukan oleh internal sekolah dan eksternal sekolah, yang terdiri 

dari supervisi administrasi dan supervisi pembelajaran di kelas. Ketiga, menjaga 

perasaan guru dan staf dengan memberikan nasehat atau teguran secara halus, ramah, 

tidak menegur di depan warga sekolah lainnya, namun melakukan pemanggilan ke 

secara pribadi serta tidak berkesan menggurui. 
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BAB  V 
 

PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya 

tentang Implementasi Kepemimpinan Trasformasional Kepala Sekolah di SMA 

Negeri 1 Barru Kabupaten Barru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Idealized influence kepala sekolah di SMA Negeri 1 Barru 

Kabupaten Barru yaitu pertama, pelibatan semua warga sekolah dalam 

penyusunan tujuan sekolah, namun bagi staf hanya diwakili oleh kepala tata 

usaha, dan staff yang lain bertugas dalam administrasi rapat dan persiapan 

rapat.  Kedua, pemberian ide/pendapat dari warga sekolah, pembentukan tim 

perumusan visi misi, serta pemberian kesempatan untuk mengembangkan 

diri bagi guru, walaupun belum secara optimal karena jumlah guru yang 

banyak. Ketiga, langkah optimal peningkatan mutu, yaitu gaya 

kepemimpinan partisipatif, sosialisasi kebijakan serta pembentukan 

pelaksana kegiatan meskipun belum maksimal. Dalam hal ini, pemimpin 

trasformasional sebagai sosok panutan yang menentukan daya pengaruh 

proses kepemimpinan dan bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan visi 

misi sekolah yang dilakukan secara bersama dengan kekuatan dan 

keberadaan para bawahan yang akhirnya akan menjadi kepercayaan bagi 

semua stakeholder lainnya. 

2. Inspirational Motivation kepala sekolah adalah pertama, penerapan gaya 

kepemimpinan partisipatif sesuai situasi dan kondisi. Kedua, suasana kerja 

yang nyaman dan stabil karena didukung oleh sarana dan prasarana yang 
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memadai. Ketiga, pemberian motivasi dengan memberi contoh terlebih 

dahulu, kesempatan bagi warga sekolah untuk mengungkapkan ide dan 

kesadaran akan tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya belum 

menyeluruh, mengembangkan sikap saling percaya, kerjasama, serta 

komitmen yang kuat dalam bekerja, walaupun hal demikian belum 

maksimal. Dengan perilaku inspirational motivation ini, pemimpin 

transformasional memerlukan pendekatan untuk memengaruhi dan 

menggerakkan personal yang ada di sekolah dengan pemberian motivasi 

serta mengajak para bawahan memandang ancaman sebagai kesempatan 

untuk belajar. 

3. Intellectual Stimulation di SMA Negeri 1 Barru adalah Pertama, 

pengembangan budaya melalui penerapan standar pelaksanaan kegiatan, 

menciptakan budaya kerja yang baik dengan adanya guru piket, sikap saling 

menghormati, serta kebiasaan mengaji sebelum jam pelajaran dimulai. 

Kedua, transparan dalam setiap kegiatan. Ketiga, menjaga hubungan 

harmonis dengan pendekatan secara langsung dan tidak langsung/melalui 

media Whats App (WA). pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. 

Salah satu bentuk perilaku intellectual stimulation kepemimpinan 

trasformasional berupaya meningkatkan kesadaran bawahan terhadap 

masalah diri dan kelompok, pemecahan masalah bersama, mestimulasi 

mereka agar dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif saat bekerja.  

4. Implementasi Individual consideretion diantaranya, pertama tanggap dan 

peduli dengan kebutuhan fisiologis, kesejahteraan, rasa aman warga sekolah. 

Kedua, pengembangan profesionalisme melalui supervisi (langsung dan 
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tidak langsung) internal dan eksternal, serta supervisi administrasi dan 

pembelajaran, MGMP, Workshop pendidikan, pelatihan dan dukungan untuk 

melanjutkan pendidika S.2. Ketiga, menjaga perasaan dengan pemberian 

nasehat secara pribadi, halus, ramah serta tidak berkesan menggurui. 

Perilaku individualized consideration kepemimpinan transformasional sudah 

terlaksana dengan baik dengan mengidentifikasi kebutuhan, mengenali 

kemampuan para bawahannya (guru dan staf), memberikan perhatian, 

dukungan, membina serta melatih para bawahan agar mencapai tujuan 

lembaga sekolah.  

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini memiliki implikasi dalam bentuk saran-saran sebagai berikut:  

1. Hendaknya visi  misi dan tujuan sekolah, senantiasa dilakukan analisisis 

setiap tahunnya agar dapat disesuaikan dengan tantangan dan peluang 

sekolah di era 4.0. 

2. SMA Negeri 1 Barru sebagai sekolah yang besar harus meningkatkan 

komunikasi serta  kerjasama dengan semua stake holder yang ada, guru dan 

staf, juga orang tua siswa, untuk mensosialisasikan kebijakan di sekolah. 

3. Hendaknya kepala sekolah sebagai top manager dapat merangkul semua 

tenaga pendidik di sekolah yang jumlah guru sangat banyak, mampu 

melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara adil, serta perlakuan 

yang sama terhadap tenaga pendidik dan kependidikan PNS maupun Non 

PNS.   
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DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DI SMA NEGERI 1 BARRU 
KABUPATEN BARRU  

 

Wawancara dengan bapak Umar sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Barru. 
Beliau menduduki jabatan sebagai kepala sekolah dari tahun 2018- sekarang. Beliau 
adalah sosok suri tauladan yang baik bagi seluruh personil sekolah. Kepala sekolah 
memberikan arahan sesuai dengan situasi yang dihadapi di sekolah. Dari wawancara 
yang penulis lakukan dengan beliau dapat penulis simpulkan bahwa dalam kegiatan 
penyusunan visi misi melibatkan semua stake holder yang ada, baik warga sekolah 
yaitu guru dan staf, maupun komite sekolah. Sejak beliau menerapkan gaya 
kepemimpinan transformasional beliau merasa lebih mudah dalam memberikan solusi 
sekaligus motivasi terhadap permasalahan yang dialami guru.  



 
 

 

Wawancara dengan Bapak Hasbullah sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian 
Kurikulum. Hasbullah berpendapat bahwa kepala sekolah dalam kepemimpinannya 
menciptakan mutu yang terarah dan terencana, kepala sekolah memiliki program 
kegiatan, kemudian disampaikan kedalam rapat-rapat kemudian disosialisasikan. 

     

Wawancara bersama Staf dan Operator SMA Negeri 1 Barru. Operator dan pegawai 
lainnya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, serta tugas dan 
tanggung jawab yang berbeda-beda pula. Mereka berpendapat bahwa Kepala sekolah 
dalam memberdayakan staf khususnya menjadi operator adalah dengan memberikan 
kesempatan kepada semua sesuai dengan keahlian masing-masing 



 
 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Ratna passalowongi sebagai Bendahara SMA Negeri 1 Barru 
mengatakan bahwa Komitmen guru dalam pelaksanaan kerja senantiasa dilakukan, 
karena telah menjadi kewajiban guru. Pelaksanaan suatu kerja harus menjalankan 
kewajiban terlebih dahulu untuk mengambil hak berupa gaji dan lain sebagainya. 

     



 
 

 

 

 

 

    

Wawancara bersama beberapa Guru SMA Negeri 1 Barru, Mereka memberikan 
tanggapan mengenai kepemimpinan kepala sekolah bahwa beliau senantiasa berupaya 
dalam penciptaan mutu yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan 
melakukan langkah-langkah optimal dalam peningkatan mutu sekolah. Guru menaruh 
kepercayaan kepada kepala sekolah, karena beliau sosok figure yang dipercayai dan 
dihormati. 

 



 
 

 

 

Kegiatan pengajian rutin setiap hari jum’at di SMA Negeri 1 Barru menjadi salah satu 
budaya yang dilakukan di sekolah. Pengajian tersebut dilakukan 15 menit sebulum 
masuk pelajaran dimulai pada pukul 07.15-07.30 yang dihadari oleh semua siswa dan 
beberapa guru yang piket. Dalam kegiatan ini siswa berkesempatan maju untuk 
memimpin pengajian bersama, Setelah kegiatan selesai ada sesi dimana guru yang 
piket memberikan arahan berupa kajian islami dikaitkan dengan tema yang diajarkan. 
Kegiatan pengajian tersebut bertujuan membiasakan mereka agar belajar mengaji Al-
Qur’an serta pembelajaran nilai-nilai keagamaan.  

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah di SMA Negeri 

1 Barru Kabupaten Barru 

 

Tanggal Pelaksanaan  : 23- 25 Januari 2020 

Waktu    : 09.00 WITA 

Tempat   : SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru 

 

1. Kepala Sekolah 

a. Idealized Influence 

1) Apakah bapak melibatkan guru, staf dan stakeholder lainnya (komite sekolah) 

dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah? 

2) Bagaimana cara bapak memberdayakan guru dan staf dalam penyusunan visi, 

misi, tujuan, dan program kerja sekolah? 

3) Kapan dilaksanakan penyusunan visi dan misi, tujuan dan program kerja 

sekolah? 

4) Bagaimana bapak menciptakan mutu yang terencana, sistematik dan 

berkesinambungan ?  

5) Apa saja kendala yang dihadapi? 

6)  Bagaimana bapak mengatasi kendala tersebut? 

b. Inspirational Motivation 

1) Bagaimana bapak menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, 

partisipatif, dan kolegial dalam memotivasi bawahan ? 



2) Bagaimana bapak mengembangkan suasana kerja yang kondusif, informal, 

rileks dalam memotivasi bawahan? 

3) Bagaimana bapak mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, saling percaya, 

toleransi dalam memotivasi bawahan? 

4) Bagaimana bapak memotivasi guru dan staf mengembangkan kesadaran untuk 

membuat kereatifitas dan ide-ide baru ? 

5) Bagaimana bapak memotivasi guru dan staf untuk selalu berkomitmen kuat ? 

6) Bagaimana bapak memotivasi guru dan staf dalam menciptakan nilai-nilai 

afiliatif dan rasa peduli ? 

7) Bagaimana bapak memotivasi guru dan staf dalam mengembangkan 

kerjasama tim yang kuat dan kompak ? 

c. Intellectual Stimulation 

1) Bagaimana upaya bapak menciptakan pengembangan budaya kerja yang 

positif, etika kerja, disiplin, mandiri terhadap guru dan staf? 

2) Bagaimana cara bapak dalam melakukan transfaran kerja terhadap guru dan 

staf ? 

3) Bagaimana bapak memberdayakan dan mendidik para guru dan staf ?  

4) Apa saja pendekatan bapak lakukan agar tercipta hubungan yang harmonis? 

d. Individualized Consideration 

1) Bagaimana sikap bapak dalam memenuhi kebutuhan guru dan staf?  

2) Bagaimana cara mengembangkan profesionalisme guru dan staf? 

3) Bagaimana cara bapak peduli terhadap perasaan guru dan staf ? 

 

 



2. Guru dan Staf 

a. Idealized Influence 

1) Apakah kepala sekolah melibatkan guru, staf dan stakeholder lainnya (komite 

sekolah) dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah ? 

2) Bagaimana cara kepala sekolah memberdayakan guru dan staf dalam 

penyusunan visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah ? 

3) Bagaimana kepala sekolah menciptkan mutu yang terencana, sistematik dan 

berkesinambungan ? 

4) Bagaimana kepala sekolah mengatasi kendala dalam penyusunan visi, misi 

dan perencanaan program kerja ? 

b. Inspirational Motivation 

1) Bagaimana kepala sekolah memotivasi bawahan dalam penerapan gaya 

kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, dan kolegial ?  

2) Bagaimana suasana kerja yang kondusif, informal, rileks yang diciptakan 

kepala sekolah dalam lingkungan sekolah?  

3) Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan oleh kepala sekolah dalam lingkungan 

sekolah? 

4) Bagaimana kepala sekolah dalam mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, 

saling percaya, dan toleransi ? 

5) Bagaimana cara kepala sekolah mengembangkan kesadaran guru dan staf 

untuk membuat kereatifitas dan ide-ide baru? 

6) Upaya apa sajakan yang dilakukan kepala sekolah dalam memotivasi guru dan 

staf untuk selalu berkomitmen yang kuat ? 



7) Bagaimana cara kepala sekolah dalam menciptakan nilai-nilai afiliatif dan 

rasa peduli terhadap guru dan staf ?  

8) Hal-hal apa sajakah yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan 

kerjasama tim yang kuat dan kompak? 

c. Intellectual Stimulation 

1) Bagaimana kepala sekolah menciptakan pengembangan budaya kerja yang 

positif, etika kerja, disiplin, mandiri terhadap guru dan staf ? 

2) Bagaimana kepala sekolah dalam melakukan transparan kerja terhadap guru 

dan staf ? 

3) Bagaimana cara kepala sekolah memberdayakan dan mendidik para guru dan 

staf? 

4) Apa saja pendekatan yang dilakukan kepala sekolah agar tercipta hubungan 

yang harmonis? 

d. Individualized Consideration 

1) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memenuhi kebutuhan guru dan staf?  

2) Bagaimana kepala sekolah mengembangkan profesionalisme guru dan staf? 

3) Bagaimana sikap kepala sekolah terhadap perasaan guru dan staf dalam 

memenuhi kebutuhan guru dan staf? 
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