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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Wahidah As’ad 

NIM  : 20300118074 

Judul  : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap  

Kinerja Tenaga Pendidik di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa, selanjutnya untuk mengetahui 
kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa, dan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru 
di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Madani 
Alauddin Kabupaten Gowa yang berjumlah 34 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah  
semua populasi penelitian dengan menggunakan teknik Sampel Jenuh. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik analisis deskriptif dan uji regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berada pada kategori 
sedang dengan persetase sebesar 64%. Kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 
Alauddin Kabupaten Gowa juga berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 
70,6%. Adapun hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa thitung = 4,092 > ttabel 
= 1,694 pada taraf signifikansi 5%. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 
Alauddin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka hendaknya (1) kepala madrasah mengkaji dan 
memperhatikan gaya kepemimpinan yang tepat atau sesuai untuk diaplikasikan dengan 
situasi dan kondisi yang terjadi sehingga mampu memimpin dengan baik dan 
meningkatkan kinerja guru; (2) bapak dan ibu guru diharapkan untuk meningkatkan 
kinerjanya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik agar dapat 
tercapai kualitas pendidikan yang baik. Hal ini karena guru memegang peran penting dalam 
meningkatkan kualitas mutu pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses membawa ilmu dari seorang guru 

kepada peserta didik.1 Pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses, cara 

mendidik, sehingga bisa menjadikan peserta didik menjadi orang dewasa, berbudi 

luhur dalam kehidupannya sesuai falsafah hidupnya.2 Berdasarkan Undang-undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 

ayat 1 bahwa pendidikan ialah: 

“Usaha Sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak 
mulia, kepribadian, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara”3 

Salih menyimpulkan bahwa al-qur’an merupakan kitab pendidikan.4 Shihab 

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan menurut al-qur’an adalah membina 

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya 

sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, untuk membangun dunia sesuai dengan 

konsep yang telah ditetapkan dalam al-qur’an.5  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan proses mengembangkan beberapa potensi dalam diri 

                                                           

1Amos Neoloka, Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 28. 

2Ruminiati, Sosio-Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural (Malang: Gunung 

Samudera, 2016), h. 10. 

3Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta 

Wajib Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2. 

4Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h. 1-2. 

5Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an, h. 8. 
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seseorang untuk mendewasakan dirinya dan menjadikan ia sebagai manusia yang 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah swt. Dari banyaknya 

permasalahan yang dibahas dalam al-qur’an, yang menjadi fokusnya adalah 

pendidikan. Hal ini juga diterangkan dalam QS. Al-Alaq/96: 1-5. 

نْسَانَ مِ ١اِقْرَأْ بِاسْمِ رَب ِكَ الَّذِيْ خَلقَََۚ ) ( ٣( اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَم ُۙ )٢نْ عَلقَ َۚ )( خَلَقَ الِْْ

نْسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْْۗ )( ٤الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمُِۙ )  (٥عَلَّمَ الِْْ

Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan(1) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Mulia(3) Yang mengajar (manusia) dengan 
pena(4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya(5)”6 

Al-Maraghi mengemukakan bahwa secara harfiah, ayat di atas dapat 

diartikan dengan jadilah engkau (manusia) seorang yang dapat membaca kekuasaan 

dan kehendak Allah swt yang telah menciptakan engkau walaupun sebelumnya 

engkat tidak dapat melakukan hal tersebut.7 Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas 

merupakan sumpah Allah swt untuk mengingatkan makhluk-Nya terhadap 

banyaknya nikmat yang telah Allah swt berikan kepada mereka dengan 

mengajarkan cara menulis yang melalui itu nantinya mereka akan mendapatkan 

ilmu-ilmu. 8 

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa melalui pendidikan (mulai dari 

membaca, memahami hingga menulis) Allah swt menginginkan kita untuk 

mengetahui dan mentadabburi kekuasaan dan kehendak-Nya. Selain itu, terdapat 

beberapa surah dalam al-qur’an yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah 

agar kita sebagai hamba-Nya bisa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, 

                                                           

6Kementrian Agama RI, “Quran Kemenag”, Situs resmi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an. https://quran.kemenag.go.id/sura/96 (2022), diakses pada 25 Februari 2022. 

7Listiawati, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Depok: Kencana, 2017), h. 65. 

8Nur Afif dan Ansor Bahary, Tafsir Tarbawi Pesan-pesan Pendidikan dalam Al-Quran 

(Tuban: CV. Karya Litera Indonesia, 2020), h. 25-26. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/96
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berakhlak mulia serta mampu melihat kebesaran Allah swt. melalui ilmu yang kita 

cari. 

Untuk mewujudkan pendidikan yang baik, Peraturan Pemerintahan Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa ada 

delapan standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan yakni standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 9 

Salah satu standar yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 dituliskan 

bahwa: 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah”10 

Baik atau tidaknya kinerja seorang guru dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan kepala 

sekolah akan berpengaruh kepada kualitas suatu lembaga pendidikan. Dalam usaha 

meningkatkan kinerja guru maka peran kepala sekolah pemimpin sangatlah 

penting, sebab sukses tidaknya suatu tujuan yang dicapai oleh sekolah tergantung 

dari kepemimpinan kepala sekolah. 

Kepemimpinan merupakan suatu proses aktivitas mempengaruhi dengan 

berbagai situasi dan karakter seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak 

                                                           

9Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum, “Database Peraturan”, Situs resmi 

Direktorat Utama Pembinaan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. https://peraturan.bpk.go.id 

/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005(2017), diakses pada 6 Juni 2022. 

10Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum, “Database Peraturan”, Situs resmi 

Direktorat Utama Pembinaan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. https://peraturan.bpk.go.id 

/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005(2017), diakses pada 6 Juni 2022. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005
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dicapai.11Dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa menggunakan gaya 

kepemimpinan yang tepat dalam memimpin.12 

Menurut Nawawi, gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang 

dipilih dan digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap 

serta perilaku bawahannya.13Gaya kepemimpinan merupakan cara mempengaruhi 

atau mengarahkan orang yang dipimpinnya yang dinyatakan dalam bentuk pola 

perilaku atau berdasarkan kepribadian seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan 

menurut Mullins adalah: 

“Leadership style is the way in which the punctions of leadership are 

carried out, the way in which the manager typically behaves towards 

members of the group”14 

Mullins mengemukakan bahwa terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu 

(1)gaya otokratik; (2)gaya partisipasi; (3)gaya bebas terkendali.15 Mattayang 

menyebutkan ada 14 tipe dan gaya kepemimpinan yakni (1) gaya kepemimpinan 

demokratis; (2) gaya kepemimpinan delegatif; (3) gaya kepemimpinan birokratis; 

(4) gaya kepemimpinan Laissez Faire; (5) gaya kepemimpinan otoriter; (6) gaya 

kepemimpinan kharismatik; (7) gaya kepemimpinan diplomatis; (8) gaya 

kepemimpinan moralis; (9) gaya kepemimpinan administratif; (10) gaya 

kepemimpinan analitis; (11) gaya kepemimpinan enterpreneur; (12) gaya 

                                                           

11Suparman, Kepemimpinan Kepala Sekolah & Guru (Sebuah Pengantar Teoritik) 

(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 14. 

12Lukman Nasution dan Reza Nurul Ichsan, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 5, No. 2, November 2020, 

h. 79. 

13Zaharuddin, dkk, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Pekalongan: PT. Nasya 

Expanding Management, 2021), h. 50. 

14Sutarto Wijono, Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 37. 

15Sutarto Wijono, Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi, h. 38. 
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kepemimpinan visioner; (13) gaya kepemimpinan situasional; (14) gaya 

kepemimpinan militeristik.16 

Gaya kepemimpinan dikatakan tepat apabila gaya kepemimpinan tersebut 

dapat diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya.17 Menurut Robbins, 

kepemimpinan yang efektif merupakan gaya kepemimpinan situasional 

berdasarkan tingkat kematangan anggota yakni meliputi gaya telling, celling, 

participating, dan delegating dengan masing-masing penjelasnnya sebagai berikut: 

a. Telling. Dalam gaya kepemimpinan telling, pemimpin menentukan peranan 

karyawan dan mengatur segala hal yang berkenaan dengan pelaksaan tugas 

bawahannya. 

b. Celling. Dalam gaya kepemimpinan celling, pemimpin menunjukkan perilaku 

mengarahkan dan mendukung bawahannya. 

c. Participating. Dalam gaya kepemimpinan participating, pemimpin dan 

bawahannya bersama-sama dalam membuat keputusan, di mana pemimpin 

bertindak sebagai fasilitator dan komunikator. 

d. Delegating. Dalam gaya kepemimpinan delegating, pemimpin kurang 

memberikan pengarahan ataupun dukungan kepada bawahannya.18 

Menurut Pidarta, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang unggul 

dalam dua dimensi kepemimpinan. Dua dimensi kepemimpinan yang dimaksud 

yaitu:  

                                                           

16Besse Mattayang, “Tipe dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis”, Jurnal of 

Economic, Management and Accounting 2, No. 2, September 2019, h. 48-51. 

17Lukman Nasution dan Reza Nurul Ichsan, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekola 

Terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 5, No. 2, November 2020, 

h. 79. 

18Cucu Sunarti, “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kinerja Pendidik SMK Negeri 1 Palasah Kabupaten Majalengka”, Jurnal Dialogika Manajemen 

dan Administrasi 2, No. 2, April 2021, h. 88. 
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1. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, adalah kepemimpinan yang 

hanya menekankan pada penyelesaian tugas kepada para bawahannya 

dengan tidak memperhatikan perkembangan bakat dan kompetensi 

bawahannya, motivasi, komunikasi yang baik, minat, dan kesejahteraan 

bawahannya. 

2. Kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar bawahannya, adalah 

kepemimpinan yang menekankan pada perkembangan, kepuasan kerja, 

kerjasama, motivasi, kesejahteraan, dan motivasi bawahannya19 

Pada situasi-situasi tertentu hanya menuntut menggunakan satu gaya 

kepemimpinan tertentu dan di sisi lain situasi lainnya menuntut gaya kepemimpinan 

yang lain pula. Gaya kepemimpinan yang cocok sangat tergantung pada tugas dan 

kebutuhan-kebutuhan organisasi.20 Dikatakan seorang pemimpin yang efektif jika 

menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam siatuasi yang berbeda, 

artinya seorang pemimpin harus mampu membedakan gaya-gaya kepemimpinan 

dan menentukan gaya yang sesuai untuk situasi tertentu dan mampu menggunakan 

gaya tersebut dengan benar.21 

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menilai gaya 

kepemimpinan seseorang. Dalam Apriyanto dan Iswadi, indikator kepemimpinan 

adalah sebagai berikut: 

1. Indikator gaya kepemimpinan Otoriter: 

a) Keputusan mutlak dari pemimpin. 

b) Fokus hanya pada hasil. 

c) Bawahan harus taat kepada pemimpin. 

                                                           

19Dirham, “Gaya Kepemimpinan Yang Efektif”, Journal of Islamic Management and 

Bussines 2, No. 1, April 2019, h. 7. 

20Sowiyah, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 57. 

21Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi ( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h. 45. 
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d) Pengawas segala kegiatan lembaga. 

e) Menentukan segala urusan lembaga. 

2. Indikator gaya kepemimpinan Demokratis: 

a) Memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam berpendapat. 

b) Menyelesaikan masalah bersama-sama. 

c) Melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 

d) Pemimpin menyampaikan informasi-informasi tentang tugas dan tanggung 

jawab para bawahannya. 

e) Meraih target lembaga dengan ide bersama.22 

3. Indikator gaya kepemimpinan Laissez Faire: 

a) Pemimpin memberi kebebasan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. 

b) Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan secara umum.23 

Sebagai guru, guru menjadi faktor penentu dalam peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Hal ini karena guru merupakan titik sentral dalam 

pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan guru, dengan kata lain persyaratan 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pelaksanaan proses belajar 

mengajar dilakukan oleh guru-guru yang dapat diandalkan kinerjanya. Oleh harena 

itu, seorang guru harus dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya. 

Kinerja guru merupakan hasil perkerjaan yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

sumbangsihnya terhadap lembaga pendidikan.24 Pembelajaran yang berkualitas 

adalah cerminan dari kinerja seorang guru.  

                                                           

22Apriyanto dan Iswadi, Pengantar Manajemen (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 

2020), h. 31. 

23Mohd. Kurniawan DP, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terdahap Kinerja Karyawan 

Percetakan Dimas Kota Palembang”, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan 14, No. 1, 2018, 

h. 36. 

24Abdul Hakim dan Anwar Hadipapo, “Peran Kepemimpinan da Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia di Wawotobi”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 16, No. 1, 

Januari 2015, h. 2. 
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Kinerja guru menurut Rusman adalah wujud perilaku pada kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran yang mencakup bagaimana seorang guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran serta menilai hasil belajar 

peserta didik.25 Menurut Gaol adalah kinerja guru dapat digambarkan sebagai tugas 

yang dikerjakan oleh guru pada waktu yang telah disepakati dengan pihak sekolah 

dalam rangka mencapai tujuan sekolah, tujuan kelas dan sasaran pendidikan. 26 

Menurut Wahab dan Umiarso kinerja merupakan gambaran terkait tingkat 

pencpaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan serta visi dan misi lembaga.27 

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait pengertian kinerja guru di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru merupakan kemampuan guruan 

dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kinerja dapat dikatakan baik ketika tujuan yang 

dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kinerja guru meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut tugas uama 

sebagai seorang guru serta pengembangan pribadi seorang guru. Tugas utama 

seorang guru dalam proses pembelajaran yakni mulai dari merencanakan 

pembelajaran, melaksankan, mengevaluasi, memberikan penilaian sampai dengan 

tindak lanjut dalam proses pembelajaran. 

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja guru, perlu dilakukan 

evaluasi atau penilaian kinerja guru dengan berpedoman pada parameter dan 

beberapa indikator kinerja. Adapun indikator kinerja guru menurut Susanto, yaitu: 

a) kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar; b) penguasaan 

                                                           

25Hafidulloh, dkk, Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru 

(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 50.  

26Nasib Tua Lumban Gaol, “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru”, 

Jurnal Manajemen Pendidikan 5, No. 1, Juni 2018, h. 70. 

27Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 119. 
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materi yang akan diajarkan kepada siswa; c) penguasaan metode dan strategi 

mengajar; d) pemberian tugas kepada peserta didik; dan e) kemampuan dalam 

mengelola kelas.28 Adapun menurut Surdarmanto, indikator-indikator kinerja yaitu: 

a) Kualitas pekerjaan. Meliputi terkait nilai, proses, dan hasil dalam melaksanakan 

tugas yang diemban; b) Kuantitas pekerjaan, yakni jumlah pekerjaan yang 

dilakukan, dihasilkan, dan dihapuskan seperti nilai uang, jumlah barang atau jumlah 

kegiatan yang telah diselesaikan; c) Ketepatan waktu, yakni nilai tugas yang dapat 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; d) Efektivitas biasa, yakni 

efektivitas pemanfaatan sumber-sumber institusi yang terukur; e) Pengawasan, 

yakni pengawasan pimpinan dengan maksud melaksanakan fungsi manajerialnya; 

f) Kemampuan diri, yakni kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam hal 

meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama antar sesama 

pegawai.29 Supardi mengemukakan bahwa indikator-indikator kinerja guru yaitu: 

a. Kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran; 

b. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 

c. Kemampuan guru mengadakan hubungan antar pribadi; 

d. Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar; 

e. Kemampuan guru dalam melaksanakan pengayaan; 

f. Kemampuan guru melaksanakan remedial.30 

Dari hasil observasi awal pada tanggal 9 Juli 2021 di Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin yang bertempat di Jl. Bontotangnga, Paccinongan, Kec. Somba 

Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan diperoleh dari wawancara dari peserta 

                                                           

28Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75-76.  

29Ermi Sola, ”Prinsip-prinsip Manajemen vs Kinerja Guru: Sebuah Tinjauan Umum”, 

Jurnal edu-Leadership 1, No. 2, Januari 2022, h. 159. 

30 Fahma Nurfadilah Addin, “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Madrasah Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Ghoyatul Jihad Kabupaten Karawang”, 

Jurnal Manajemen Pendidikan 3, No. 2, Desember 2020, h. 155. 
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didik yang merasakan secara langsung kinerja guru, diketahui bahwa terdapat 

beberapa guru yang kurang mampu menguasai metode dan strategi pembelajaran. 

Hal ini dibuktikan dengan beberapa peserta didik yang mengatakan tidak paham 

dengan materi yang disampaikan dan mereka merasa bosan dengan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru sehingga mereka sering mengabaikan atau 

acuh terhadap pembelajaran yang menjadi penyebab mereka tidak tertarik dan tidak 

paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Setelah dilakukan wawancara 

kepada guru, diketahui bahwa ternyata metode yang guru lakukan adalah metode 

konvensional dan metode diskusi saja. Peserta didik yang kerap susah diatur 

menjadi alasan mengapa guru tersebut hanya menggunakan dua metode itu saja. 

Selain itu, beberapa peserta didik mengatakan bahwa masih ada guru yang tidak 

menguasai materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan 

guru dalam menjawab pertanyaan dari peserta didik yang merasa kurang paham 

dengan materi yang diajarkan. Selain itu, beberapa peserta didik juga mengatakan 

bahwa masih ada beberapa guru yang memilih memberi tugas kepada peserta didik 

namun tidak masuk mengajar. Hal ini tentu bertolak belakang dengan salah satu 

tugas guru yang tertuang dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 

yakni mengajar. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi di atas, peneliti bermaksud 

meneliti lebih jauh dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana gambaran gaya kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana gambaran kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui kinerja guru di Madrasah Tsanwiyah Madani Kabupaten 

Gowa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala madrasah 

berpengaruh terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis  

Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan serta 

pemahaman mengenai manajemen pendidikan melalui kajian gaya 

kepemimpinan dan kinerja guru. 

2. Kegunaan Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan referensi 

dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terkait dengan gaya 

kepemimpinan dan kinerja guru. 
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3. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pimpinan yaitu mampu 

meningkatkan kinerja guru di sekolah, bagi guru yaitu bisa mengetahui serta 

mampu meningkatkan kinerjanya sebagai guru, dan bagi peneliti yaitu 

mampu menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri 

dalam penulisan karya tulis ilmiah. 

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional merupakan petunjuk mengenai bagaimana suatu 

variabel penelitian itu diukur.31Adapun definisi operasional variabel pada penelitian 

ini adalah: 

a. Gaya Kepemimpinan (Variabel X) 

Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan mempengaruhi atau 

mengarahkan bawahannya yang dilakukan dalam bentuk pola perilaku seorang 

pemimpin atau kepala madrasah berupa memberi contoh, keterbukaan dalam 

mengemukakan pendapat, toleransi, dan kerjasama untuk meningkatkan kinerja 

guru. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup (kuesioner tertutup) 

sebagai alat ukur gaya kepemimpinan dengan empat indikator kepemimpinan, 

yaitu: 

1. Kemampuan mengambil keputusan dengan melibatkan bawahan. 

2. Memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam berpendapat. 

3. Kemampuan memotivasi. 

4. Kemampuan komunikatif dan partisipatif dengan bawahan. 

 

 

                                                           

31Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 18. 
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b. Kinerja Guru (Variabel Y) 

Kinerja guru merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh seorang guru 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya berupa merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran serta menilai hasil belajar peserta didik. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup (kuesioner tertutup) sebagai 

alat ukur kinerja guru dengan empat indikator kinerja guru, yaitu: 

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan. 

3. Kemampuan guru menguasai metode dan strategi mengajar. 

4. Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. 

F. Kajian Pustaka 

1. Mubar dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Takalar. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 91 

orang dan sampelnya sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan teknik 

Simple Random Sampling. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu menggunakan kuisioner, observasi lapangan, dan 

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian tersebut 

adalah teknik analisis regresi sederhana dengan tahanpan melakukan uji 

prasyarat analisis dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Takalar.32  

2. Tamo dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Pegawai dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi di 

                                                           

32 Muh Yusran Yusuf Mubar, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Takalar”, Skripsi (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 8. 
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Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro). 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan 

jenis penelitian lapangan (field research). Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan yakni menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

kepala dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga kota Metro 

terhadap kinerja pegawai dalam perspektif manajemen syariah dikatakan 

tidak efektif karena realisasi antara target dengan pencapaian kinerja 

pegawai belum optimal.33  

3. Yulianita dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan CV Cipta Nusa Sidoarjo. 

Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 

populasi sebanyak 40 orang dan sampel sebanyak 40 orang yang diambil 

menggunakan teknik simple random sampling. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan kuisioner dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji asumsi klasik, 

uji regresi linier sederhana, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan.34 

4. Dirun dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMA dan MA 

se-Kota Palangka Raya. Pendekatan penelitian tersebut adalah kuantitatif 

                                                           

33 Hero Tamo, “Efektivitas Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai dalam 

Perspektif Manajemen Syariah (Studi di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 

Olahrafa Kota Metro)”, Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro, 2017), h. 15. 

34 Arini Yulianita, “Pengaruh Gaya Kepemimoinan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan CV Cipta Nusa Sidoarjo”, Skripsi (Sidoarjo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, 2017), h. 29. 
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dengan jenis casual study dengan jumlah populasi sebanyak 31 orang kepala 

sekolah serta 860 orang guru dan sampel sebanyak 31 orang kepala sekolah 

serta 273 orang guru yang dipilih menggunakan teknik proposional random 

sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 

menggunakan kuisioner, observasi, wawancara, dan dolumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan yakni uji regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 50,6%.35 

5. Batubara dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Madrasah, Motivasi dan Budaya Madrasah Terhadap Kinerja Guru di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Pendekatan penelitian tersebut 

adalah kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 149 orang guru dan 

jumlah sampel sebanyak 109 orang guru yang dipilih menggunakan rumus 

Slovin. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 

menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru sebesar 35%.36 

                                                           

35 Muhamad Asran Dirun, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMA dan MA se-Kota Palangka Raya”, Tesis (Kalimantan 

Tengah: Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2016), 

h. 39 

36 Khairunnisa Batubara, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Motivasi dan 

Budaya Madrasah Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan”, Tesis 

(Sumatera Utara: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan, 2020), h. 112. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Barnawi dan Arifin adalah kemampuan seseorang 

dalam memengaruhi orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan 

organisasi.1 Menurut Yulk, kepemimpinan merupakan kemampuan individu dalam 

mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu berkontribusi demi 

efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.2 Menurut 

Arikunto kepemimpinan adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu 

anggota kelompok agar mereka secara sukarela menyumbangkan kemampuannya 

secara maksimal demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.3  Kepemimpinan 

dalam Islam berarti aktivitas memimpin, mengarahkan serta selalu menunjukkan 

jalan kepada Allah SWT sesuai syariat tanpa mengikuti hawa nafsu sendiri. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam QS. Shod/38: 26. 

َ نَا جَعَلْن  ٳِ د  او  دَ ي   َّبِع  الْهَوى فيَ ضِلَّكَ كَ خَلِيْفَةً فِى الْ ِ وَلَْ تتَ رْضِ فَاحْك مْ بَيْنَ النَّاسْ بِالْحَق 

مْ عَذاَب  نَّ الَّذِيْنَ يَ ٳِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ َۚ حِسَابِ بمَِا نَس وْا يَوْمَ الْ  شَدِيْد    ضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لهَ 

(٢٦) 

Terjemahnya: 

“Hai Daud! Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 

kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

                                                           

1Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 67. 

2Tun Huseno, Kinerja Pegawai Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, 

Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja (Malang: Media Nusa Creative, 2016), h. 3. 

3Djunawir Syafar, “Teori Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam 5, No. 1, Februari 2017, h. 148. 
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Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan”4 

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan suatu kelompok demi keberhasilan 

dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan memiliki beberapa fungsi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Rivai, fungsi kepemimpinan adalah: 1) menciptakan visi dan rasa komunitas; 2) 

membantu mengembangkan komitmen daripada hanya sekedar memenuhinya; 3) 

menginspirasi kepecayaan serta mengintegrasikan pandangan yang berbeda; 4) 

mendukung pembicaraan yang cakap dengan dialog; 5) membantu menggunakan 

pengaruh pemimpin; 6) memfasilitasi.5 Fungsi kepemimpinan pendidikan 

diklasifikasikan menjadi tujuh, yakni:  

1) Educator. Pada fungsi educator, kepala sekolah menjalankan fungsi 

kepemimpinannya terkait prestasi yang dimiliki oleh para guru, kemampuan 

dalam membimbing guru, kemampuan dalam membimbing karyawan, 

membimbing peserta didik, mengembangkan staf, kemampuan dalam 

belajar serta mengikuti perkembangan IPTEK, dan kemampuan memberi 

contoh dalam hal mengajar. 

2) Manager. Pada fungsi manager, kepala sekolah menjalankan fungsi 

kepemimpinannya terkait kemampuan dalam penyususnan program, 

kemampuan menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan para staf, 

kemampuan untuk mengoptimalkan daya institusi. 

                                                           

4Kementrian Agama RI, “Quran Kemenag”, Situs resmi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an. https://quran.kemenag.go.id/sura/38 (2022), diakses pada 25 Februari 2022. 

5Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 189. 
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3) Administrator. Pada fungsi administrator, kepala sekolah menjalankan 

fungsi kepemimpinannya terkait kemampuan mengelola segala administrasi 

yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kemampuan melakukan 

bimbingan dan konseling, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan 

prasarana, dan mengelola administrasi persuratan. 

4) Supervisor. Pada fungsi supervisor, kepala sekolah bertindak sebagai 

manajer. 

5) Leader. Pada fungsi leader, kepala sekolah menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai Innovator dan Motivator.6 

6) Innovator. Pada fungsi innovator, kepala sekolah menjalankan fungsi 

kepemimpinannya terkait kemampuan memberi gagasan baru dan 

mengimplementasikan ide tersebut dengan baik dalam tujuan kemajuan 

perkembangan sekolah. 

7) Motivator. Pada fungsi motivator ini, kepala sekolah harus memiliki strategi 

untuk memotivasi para guru, staf, dan pegawai lainnya dalam melakukan 

tugas dan fungsinya masing-masing.7 

Adapun fungsi kepemimpinan kepala sekolah yang dikemukakan oleh 

Adair, adalah: 

1) Perencana. Seperti mencari semua informasi yang tersedia untuk 

kepentingan sekolah, mendefinisikan tugas yang harus diemban oleh guru, 

staf, dan pegawai lainnya, perencana tujuan yang ingin dicapai oleh guru, 

staf, dan pegawai lainnya yang ada di sekolah. 

                                                           

6Ermi Sola, “Kepemimpinan Pendidikan dan Essential Traits”, Jurnal Idaarah 4, No. 2, 

Desember 2020, h. 269. 

7Nyoman Sidangsi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar di Masa Pandemi (Bali; 

Nilacakra, 2021), h. 48-49. 
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2) Pemrakarsa. Seperti memberikan arahan pada guru, staf, dan pegawai 

lainnya yang ada di sekolah mengenai sasaran serta rencana sekolah, 

menjelaskan mengapa sekolah menetapkan suatu sasaran atau tujuan yang 

penting untuk dicapai, membagi tugas pada guru, staf, dan pegawai lainnya, 

menetapkan standar kinerja guru, staf, dan pegawai lainnya. 

3) Pengendali. Seperti menjaga hubungan antar guru, staf, dan pegawai yang 

ada di sekolah, memastikan segala tindakan yang diambil dalam upaya 

mencapai tujuan sekolah, emnajga relevansi diskusi dalam upaya 

pengembangan sekolah, mempengaruhi tempo berbagai program atau 

kegiatan yang dilakukan di sekolah, dan mendorong guru, staf, dan pegawai 

lainnya untuk ikut serta memberikan saran mengenai pengembangan 

sekolah. 

4) Pendukung. Seperti mengungkapkan dukungan serta memberi semangat 

kepada guru, staf, dan pegawai lainnya untuk mengembangkan sekolah, 

meciptakan tim unggulan yang beranggotakan guru, staf, dan pegawai yang 

ada di sekolah yang mampu bekerja cepat dan tepat, dan meredakan 

ketegangan serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan 

sekolah. 

5) Penginformasi. Seperti memperjelas tugas dan rencana sekolah kepada 

guru, staf, pegawai lainnya, dan stakeholders sekolah, memberi informasi 

yang jelas dan tepat, membuat ringkasan atau usulan dan gagasan berupa 

informasi yang rasional. 

6) Pengevaluasi. Seperti mengevaluasi kelayakan gagasan dari guru, staf, dan 

pegawai lainnya; memikirkan serta menguji konsekuensi dari solusi yang 

diusulkan; mengevaluasi kinerja guru, staf, dan pegawai lainnya.8 

                                                           

8Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, h. 190-191. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum fungsi kepemimpinan yakni edukator, manajer, 

administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator. 

2. Fungsi Kepemimpinan 

Menurut Kartono, fungsi seorang pemimpin adalah: 1) memandu; 2) 

menuntun; 3) membimbing; 4) memberi atau membangun motivasi kerja; 5) 

mengemudikan atau mengendalikan organisasi; 6) menjalin jaringan komunikasi 

yang baik; 7) memberikan pengawasan yang efisien; 8) membawa para anggotanya 

kepada sasaran yang hendak dituju sesuai dengan perencanaan dan waktu yang 

telah ditentukan.9 

Menurut Effendi, fungsi kepemimpinan yaitu: 

“memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, 

mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, 

memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya 

kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan”10 

Lebih lanjut Siangan mengemukakan bahwa terdapat lima fungsi 

kepemimpinan yang hakiki, yaitu: 1) pemimpin sebagai penentu arah yang nantinya 

akan ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan; 2) wakil dan juru bicara organisasi 

pada hubungannya antar pihak-pihak di luar organisasi; 3) pemimpin sebagai 

komunikator yang efektif; 4) mediator yang andahl, terkhusus dalam hubungan 

internal terutama dalam hal menangani konflik; 5) pemimpin sebagai integrator 

yang efekti, objektif, rasional, dan netral.11 

                                                           

9Ilona V. Oisina Situmeng, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Objektif dan 

Perspektif Subjektif (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), h. 78. 

10Undang Ruslan Wahyudin, Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional) (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h. 42. 

11Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa (Jakarta: 

Guepedia, 2019), h. 103. 
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Secara terperinci, fungsi-fungsi kepemimpinan itu meliputi kegiatan atau 

tindakan untuk: 1) pengambilan keputusan; 2) pengembangan imajinasi; 3) 

pendeagasian wewenang kepada bawahan; 4) pengembangan kesetiaan bawahan; 

5) pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; 6) pelaksanaan 

keputusan dan pemberian dorongan kepada pelaksana; 7) pelaksanaan kontrol dan 

perbaikan kesalahan yang terjadi; 8) pemberian penghargaan kepada bawahan yang 

berprestasi; dan 9) pertanggungjawaban seluruh tim.12 Selain itu, Nawawi 

mengemukakan terkait beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu: 

a. Fungsi Instruktif. Fungsi yang bersifat satu arah. Dalam hal ini pemimpin 

sebagai pengambil keputusan berfungsi untuk memerintahkan pelaksanaan 

perintahnya pada orang yang dipimpinnya.  

b. Fungsi Konsultatif. Fungsi yang bersifat komunikasi dua arah dan 

pelaksanaannya tergantung pada pemimpin. Konsultasi tersebut dapat 

dilakukan secara terbatas hanya dengan orang tertentu yang dinilai memiliki 

berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang pemimpin dalam menetepkan 

sebuah keputusan. 

c. Fungsi Partisipasi. Fungsi yang bukan hanya sebatas komunikasi dua arah, 

fungsi ini berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara 

pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Dalam menjalankan fungsi ini, 

pemimpin berusaha mengikutsertakan orang yang dipimpinnya baik dalam 

mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. 

d. Fungsi Delegasi. Fungsi yang dilakukan dengan memberi wewenang dalam 

membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan pemimpin 

ataupun tidak melalui persetujuan pemimpin kepada orang tertentu yang 

dipercayainya sesuai dengan posisi atau jabatannya.  

                                                           

12Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 10-11. 
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e. Fungsi Pengendalian. Fungsi yang condong kepada komunikasi satu arah 

meskipun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi komunikasi dua arah. 

Fungsi ini bermaksud untuk mengharuskan seorang pemimpin sukses dalam 

mengatur aktivitas orang yang dipimpinnya secara terarah dan efektif sehingga 

mampu mencapai tujuan bersama secara maksimal.13 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa secara 

umum fungsi kepemimpinan yaitu instruktur, konsultan, pemberi wewenang, dan 

mengendalikan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut Sowiyah adalah cara yang diambil seseorang 

dalam mempraktikkan kepemimpinannya.14 Menurut Nurbaya dkk gaya 

kepemimpinan merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau dan mampu bergerak dan 

meneladani sikap dan watak pribadinya menuju arah pencapaian tujuan.15 Gaya 

kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan secara konsisten seseorang 

ketika mencoba mempengaruhi kegiatan orang lain.16 Gaya kepemimpinan 

merupakan cara seorang pemimpin dalam berperilaku secara konsisten terhadap 

anggota kelompoknya.17 Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruh dan menggerakkan bawahannya 

sedemikian rupa agar dapat bekerja lebih semangat, bersedia untuk bekerja sama, 

                                                           

13Undang Ruslan Wahyudin, Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional), h. 42-44. 

14Sowiyah, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 50. 

15 Siti Nurbaya M. Ali, dkk, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru pada SD Negeri Lambaro Angan”, Jurnal Administrasi Pendidikan 3, No. 2, Mei 2015, 

h. 118. 

16Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, h. 199-200. 

17Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Learning 

Organization) (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 123. 
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dan mampu bekerja dengan disiplin tinggi.18 Mengacu pada beberapa pendapat 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara 

mempengaruhi orang-orang dalam suatu kelompok untuk melakukan tindakan yang 

terarah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam bentuk pola perilaku 

pemimpin itu sendiri. 

Terdapat beberapa gaya kepemimpinan seorang pemimpin secara garis 

besar, yaitu:  

a. Kepemimpinan Otokratis. Kepemimpinan ini berorientasi pada kepentingan 

dan kekuasaan seorang pemimpin. Dalam kepemimpinannya, pemimpin yang 

otoriter selalu beranggapan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di bawah 

kendalinya. Kepemimpinan otokratis ini condong menuntut bawahan untuk 

disiplin dan taat pada aturan pemimpin. Selain itu, kepemimpinan otokratis ini 

condong memaksakan dan menghukum bawahannya. 

b. Kepemimpinan Laissez Faire. Kepemimpinan ini condong kepada memberi 

kebebasan dalam menentukan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan 

cara apapun yang dianggapnya sesuai. Kepemimpinan ini hanya berfokus pada 

bagaimana pekerjaan bisa selesai sesuai standar kualitas dan waktu yang telah 

ditentukan, dan bagaimana kepentingan bersama dapat terjaga sebaik mungkin. 

c. Kepemimpinan Demokratis. Kepemimpinan ini condong kepada 

mengikutsertakan bawahan dalam segala hal mulai dari pengambilan 

keputusan, mendelegasikan wewenang dan sebagainya. Gaya kepemimpinan 

demokratis ini beranggapan bahwa semua orang merupakan makhluk 

sempurna sehingga mereka perlu dimasukkan pada aset sumber daya organisasi 

atau lembaga yang harus diperhatikan, diberdayakan, disejahterakan, diangkat 

harkat dan martabatnya. Pemimpin yang demokratis fokus kepada efektivitas 

                                                           

18Walda Isna Nisa, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Dosen”, Jurnal Idaarah 2, No. 2, Desember 2018, h. 159. 
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dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi atau lembaga dan akan 

melakukan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap bawahannya.19 

d. Kepemimpinan Situasional. Kepemimpinan merupakan gaya kepemimpinan di 

mana seorang pemimpin menyesuaikan gaya memimpinnya agar sesuai dengan 

lingkungan kerja saat ini dan/atau kebutuhan tim.20 

Menurut Kurt Lewin, gaya kepemimpinan terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Otokratis. Pemimpin yang otokratis merupakan pemimpin yang bekerja keras, 

teliti, dan tertib. Ia bekerja mengikut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

semua instruksinya harus ditaati. 

b. Demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap bahwa dirinya 

merupakan bagian dari kelompok yang ia pimpin sehingga ia berusaha 

mencapai tujuan bersama deng an anggotanya. Ia menganggap bahwa setiap 

anggota merupakan potensi yang berharga dalam upaya pencapian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Laizzes-faire. Pemimpin dengan tipe ini langsung menyerahkan sepenuhnya 

kepada para anggotanya untuk menyelesaikan tanggungjawab masing-masing 

yang telah diberikan. Kemudian ia hanya akan menerima laporan mengenai 

hasilnya dengan tidak terlalu mau turut campur tangan atau mengambil 

inisiatif.21 

Bass dan Avolio mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis gaya 

kepemimpinan, yaitu 1) gaya kepemimpinan transformasional; 2) gaya 

                                                           

19Toman Sony Tambunan, Pemimpin dan Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 

h. 47-54. 

20Diena Dwidienawati Tjiptadi dan Erlina Dwi Ratna Sari, Kepemimpinan: Fundamental 

Teori (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 48. 

21Abd Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 95-96. 
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kepemimpinan transaksional; 3) gaya kepemimpinan passive-avoidant.22 Menurut 

Siagian, gaya kepemimpinan terdiri dari lima macam, yaitu: 1) gaya kepemimpinan 

otokratik; 2) gaya kepemimpinan paternalistik; 3) gaya kepemimpinan kharismatik; 

4) gaya kepemimpinan laissez-faire; dan 5) gaya kepemimpinan demokratik.23 

Dalam sumber lain dituliskan bahwa secara umum, gaya kepemimpinan 

yang paling luas dikenal adalah: 

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis. Pada gaya kepemimpinan otokratis ini, kepala 

sekolah merupakan sumber kebijakan. Kepala sekolah adalah segala-galanya. 

Guru, staf, dan pegawai lainnya dipandang sebagai orang-orang yang harus 

melaksanakan peritah kepala sekolah. Tipe kepemimpinan otokratis 

memandang bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh kepala sekolah sehingga 

keberhasilan sekolah terletak pada kepala sekolah. 

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini, 

kepala sekolah menyediakan ruang kesetaraan dalam hal memberi pendapat, 

sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya memiliki hak yang sama untuk ikut 

serta dalam tanggungjawab yang diembannya. Gaya kepemimpinan ini 

memandang bahwa guru, staf, dan pegawai lainnya sebagai bagian dari 

sekolah, sehingga mereka mendapat ruang sesuai harkat dan martabatnya 

sebagai manusia. 

c. Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire. Pada gaya kepemimpinan laissez faire ini, 

kebebasan mutlak diberikan kepada guru, staf, dan pegawai lainnya. Seluruh 

                                                           

22Akbar Insani dan Mirwan Surya Perdhana, “Analisis Pengukuran Gaya Kepemimpinan 

(Studi Kasus pada Perusahaan Kerajinan Palupi Craft), Jurnal Manajemen 4, No. 4, 2015, h. 3. 

23Ilona V. Oisina Situmeang, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Objektif dan 

Perspektif Subjektif, h. 84-85. 
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keputusan dalam pelaksanaan tugas serta pekerjaan diserahkan sepenuhnya 

kepada guru, staf, dan pegawai lainnya.24 

4. Indikator Kepemimpinan 

Indikator-indiktor kepemimpinan menurut Martoyo dalam Rahman dan 

Prasetya, yaitu: 

a. Kemampuan Analisis. Seorang pemimpin harus mampu menganalisa situasi 

yang ia hadapi dengan teliti, matang dan mantap. 

b. Keterampilan Berkomunikasi. Seorang pemimpin harus mampu menguasai 

teknik-teknik dalam berkomunikasi dalam memberi arahan serta petunjuk 

kepada bawahannya. 

c. Keberanian. Seorang pemimpin perlu memiliki keberanian dalam 

melaksanakan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya. 

d. Kemampuan Mendengar. Seorang pemimpin harus mampu dan memiliki 

kemauan dalam mendengarkan pendapat, saran ataupun keluhan dari 

bawahannya. 

e. Ketegasan. Seorang pemimpin harus tegas ketika menghadapi ketidaktentuan 

yang dialami dan menghadapi bawahannya.25 

Menurut Apriyanto dan Iswandi, gaya kepemimpinan yang demokratis 

yakni gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam 

berpendapat, menyelesaikan masalah bersama-sama, melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan, memiliki kemampuan memotivasi, dan memiliki 

kemampuan komunikatif dan partisipatif dengan bawahan.26 

                                                           

24Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, h. 200-201. 

25Heru Prawira dan Taufiq Ranchman, https://ecampus.pelitabangsa.ac.id/pb/Ambil 

Lampiran?ref=27092&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database

.model.file.LampiranLain, diakses pada 26 Januari 2022. 
26 Apriyanto dan Iswandi, Pengantar Manajemen, h.31. 

https://ecampus.pelitabangsa.ac.id/pb/AmbilLampiran?ref=27092&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain
https://ecampus.pelitabangsa.ac.id/pb/AmbilLampiran?ref=27092&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain
https://ecampus.pelitabangsa.ac.id/pb/AmbilLampiran?ref=27092&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain
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Menurut Wahjosumidjo, indikator-indikator kepemimpinan yaitu: 1) 

Bersifat Adil; 2) Mendukung Tujuan; 3) Bersikap Menghargai.27 Adapun menurut 

Puspitasari dalam skripsinya mengemukakan bahwa indikator-indikator 

kepemimpinan yaitu 1) pengambilan keputusan; 2) perilaku pemimpin; 3) 

dimensi.28 

Sutikno menyebutkan beberapa indikator gaya kepemimpinan, yakni: 

1) Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah. 

2) Tenggang rasa. 

3) Memberi kesempatan pengembangan karir bawahan. 

4) Selalu menerima kritik bawahan. 

5) Menciptakan suasana kekeluargaan. 

6) Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan. 

7) Komunikatif dan partisipatif dengan bawahan. 

8) Tanggap terhadap situasi.29 

5. Faktor  yang Mempengaruhi Kepemimpinan 

Menurut Reitz terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan, yaitu: diakses pada 26 Januari 2022 

a. Kepribadian, yakni berupa pengalaman-pengalaman dari masa lalu dan 

harapan seorang pemimpin. 

b. Harapan dan perilaku atasan dan rekan 

c. Karakteristik. 

                                                           

27 Moh Ainur Rahman dan Arik Prasetya, “Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT Jatim Times Network di Kota 

Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis 63, No. 1, Oktober 2018, h. 84.  

28 Maria Ovi Puspitasari, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 

Sanata Dharma, 2018), h. 17. 

29Sobri Sutikno, Pemimpin & Kepemimpinan (Lombok: Holistica, 2014), h. 15. 
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d. Kebutuhan tugas. Segala kebutuhan tugas bawahan akan mempengaruhi gaya 

kepemipinan yang digunakan oleh seorang pemimpin 

e. Iklim serta kebijakan organisasi30 

Menurut Hamalik, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepemimpinan 

yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) kedudukan orang-orang yang berinteraksi dengan 

pemimpin; 2) sifat hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi 

yang dipimpinnya; 3) banyaknya kedudukan pemimpin, apakah berkedudukan 

tunggal atau ganda dalam mengemban sebuah tugas atau jabatan.31 Purwanto 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah: 1) 

pengetahuan dan keahlian; 2) lembaga tempat pemimpin tersebut melaksanakan 

tugasnya; 3) sikap kepribadian pemimpin; dan 4) sikap kepribadian bawahannya.32 

Menurut Ardana dan Wayan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan 

seorang pemimpin yaitu: a) Karakteristik pribadi pemimpin; b) Kelompok yang 

dipimpin; c) Situasi.33 Sedikit berbeda dari yang lain, Tambunan mengemukakan 

bahwa secara khusus faktor yang sering mempengaruhi gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin adalah kepribadian pemimpin itu sendiri. Kepribadian ini 

bersifat alamiah dan tumbuh sejak lahir.34 

 

 

                                                           

30Indah Dwi Rahayu, dkk, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Program Keselamatn dan 

Keseharan Kerja Terhadap Motivasi Kerja”, Jurnal Administrasi Bisni 43, No. 1, Februari 2017, h. 

2-3. 

31Nyoman Midangsi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar di Masa Pandemi, h. 39-40. 

32 Yanti Karmila Negsih, dkk, Manajemen Pendidikan Masyarakat (Jawa Barat: Edu 

Publisher, 2020), h. 160. 

33Aryoseta Bagaskara, https://www.dictio.id/t/apa-saja-faktor-faktor-yang-memengaruhi-

kepemimpinan/121481 (2019), Diakses pada 27 Januari 2022 

34Toman Sony Tambunan, Pemimpin dan Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 

h. 46. 

https://www.dictio.id/t/apa-saja-faktor-faktor-yang-memengaruhi-kepemimpinan/121481
https://www.dictio.id/t/apa-saja-faktor-faktor-yang-memengaruhi-kepemimpinan/121481
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B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Hasibuan, kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.35 Menurut Simanjuntak, kinerja 

merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.36 Kinerja menurut Prawirosentono adalah hasil kejra yang 

dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang serta 

tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

legas, sesuai moral dan etika, dan tidak melanggar hukum.37 Kinerja guru menurut 

Barnawi dan Arifin merupakan tingkat keberhasilan seorang guru dalam 

pelaksanaan tugas pendidikan dengan tanggung jawan dan wewenangnya yang 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan.38 Kinerja guru merupakan perilaku yang 

dihasilkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan 

pengajar ketika mengajar di kelas yang sesuai dengan kriteria tertentu.39 

Mengacu pada beberapa pendapai dari berbagai sumber mengenai 

pengertian kinerja guru, maka dapat ditarik kesimpulan secara garis besar kinerja 

guru merupakan hasil dari kemampuan seorang guru melaksanakan tugas-tugasnya 

dalam rangka mencapai tujuan pedidikan. 

                                                           

35Andhika Imam Kartomo, “Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi”, Jurnal Manajemen 

Pendidikan 3, No. 2, Desember 2016, h. 221. 

36Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 69. 

37Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 69. 

38Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, h. 14.  

39Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 70. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Perubahan yang terjadi pada kinerja guru tentunya tidak lepas dari beberapa 

faktor. M Gibson menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru, yaitu:  

a. Faktor Individu. Faktor individu ini meliputi kemampuan dan keterampilan 

guru, latar belakang keluarga, pengalaman sosial dan demografi guru. 

b. Faktor Psikologis. Faktor psikologis ini meliputi persepsi, sikap, kepribadian, 

motivasi, peran serta kepuasan kerja yang meliputi status, senioritas, 

kemampuan menghadapi tekanan dan kecocokan dengan minatnya. 

c. Faktor Organisasi. Faktor organisasii ini peliputi struktur organisasi, bentuk 

atau desain pekerjaan, kepemimpinan serta sistem penghargaan40 

Barnawi dan Arifin dalam bukunya megemukakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru terbagi menjadi dua, yakni: 

a. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri 

seorang guru yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Contohnya seperti 

kemampuan, kepribadian, keterampilan, pengalaman lapangan, motivasi 

menjadi seorang guru serta latar belakang keluarga. 

b. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang terjadi dari luar 

seorang guru yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Contohnya seperti: 

1) Gaji. Seseorang yang mendapatkan gaji yang tinggi, hidupnya akan 

sejahtera. Seseorang akan lebih bekerja dengan penuh antusias jika 

pekerjaannya tersebut bisa mensejahterakan hidupnya. 

2) Sarana dan prasarana. Guru mampu menunjukkan kinerja yang baik ketika 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai yang mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

                                                           

40Shilphy Afiattresna Octavia, Sikap dan Kinerja Guru Profesional (Yogyakarta: 

Deepublish Publisher, 2019), h. 34-38.  
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3) Lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ini meliputi pencahayaan, 

pewarnaan, kebersihan, kebisingan, udara dan keamanan. 

4) Kepemimpinan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam 

menentukan kinerja guru.41 

Menurut Timpe, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu a) 

lingkungan kerja; b) gaya kepemimpinan; c) motivasi kerja; d) perilaku; e) sikap; 

f) hubungan rekan kerja.42 Masing-masing penjelasannya sebagai berikut: 

a) Lingkungan kerja yang dimaksud adalah pencahayaan, perwarnaan, 

kebisingan, udara, keamanan, dan kebersihan sekolah.43 

b) Gaya kepemimpinan. Tjutju dan Suwanto mengemukakan bahwa esensi dari 

pengaruh dalam konsep kepemimpinan bukanlah semata-mata berupa 

instruksi, melainkan lebih kepada motivasi atau pemicu yang dapat memberi 

inspirasi kepada bawahan sehingga mereka memiliki insiatif dan kreativitas 

mereka berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya.44 

c) Motivasi kerja meliputi sikap individu dalam menghadapi situasi kerja.45 

d) Sikap dan perilaku. Semakin baik kepribadian atau sikap seorang guru, maka 

semakin baik pula dedikasinya dalam menjalankan tugas serta 

tanggungjawabnya sebagai seorang guru.46 

                                                           

41Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, h. 43. 

42Hagi Eka Gusman, “Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja 

Guru di SMP N Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam”, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan 

2, No. 1, Juni 2014, h. 295. 

43Barnawi dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, & Penilaian 

Kinerja Guru Profesional, h. 54. 

44Barnawi dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, & Penilaian 

Kinerja Guru Profesional, h. 68. 

45 Shilphy Afiattresna Octavia, Sikap dan Kinerja Guru Profesional, h. 40. 

46Hafidulloh, dkk, Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru, h. 53.  
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e) Hubungan rekan kerja. Hubungan atau komunikasi yang baik yang terjalin 

antar guru di sekolah akan membantu mereka dalam meningkatkan inovasi dan 

kreativitasnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 47 

Menurut Simamora, kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu a) 

faktor individu yang meliputi kemampuan dan keahlian, latar belakang, dan 

demografi; b) faktor psikologi yang meliputi persepsi, personality, sikap, motivasi, 

dan pembelajaran; c) faktor organisasi yang meliputi sumber daya, penghargaan, 

kepemimpinan, struktur, dan job design.48Dari sumber yang sama, Mangkunegara 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penentu kinerja adalah: 

1) Faktor individu. Individu yang normal yaitu individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisiknya. Integritas yang tinggi 

tersebut yang menjadikan manusia memiliki konsentrasi yang baik dimana 

hal ini menjadi modal utama bagi individu untuk mengelola dan 

mendayagunakan potensi dalam dirinya secara optimal ketika 

melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari. 

2) Faktor lingkungan kerja organisasi. Yang termasuk diantaranya adalah 

uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, pola komunikasi kerja 

efektif, target kerja yang menantang, iklim kerja respek dan dinamis, 

hubungan kerja yang harmonis, fasilitas kerja yang relatif memadai, dan 

peluang berkarir.49 

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dikumpulkan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

                                                           

47Hafidulloh, dkk, Manajemen Guru: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru, h. 54. 

48Eka Suhartini, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 170-171. 

49Eka Suhartini, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja, h. 171-172. 
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guru adalah kemampuan yang meliputi IQ dan Skill, keinginan, lingkungan dan 

kepemimpinan seorang pemimpin. 

3. Indikator Pengukuran Kinerja Guru 

Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam hal mencapai 

tujuan lembaga pendidikan, maka kinerja guru harus benar-benar diukur dan 

dikontrol. Adapun proses menilai atau mengetahui bagaimana kinerja guru disebut 

penilaian kinerja guru. Dalam penilaian kinerja guru, ada indikator-indikator yang 

harus diperhatikan. Indikator-indikator kinerja guru, yaitu: 

a. Kemampuan merencanakan proses pembelajaran, meliputi: 1) menguasai 

garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan; 2) menyesuaikan analisa materi 

pelajaran; 3) menyusun program semester; 4) menyusun program atau 

pembelajaran. 

b. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meliputi: 1) tahap pra 

instruksional; 2) tahap instruksional; 3) tahap evaluasi dan tindak lanjut. 

c. Kemampuan mengevaluasi, meliputi: 1) evaluasi normatif; 2) evaluasi 

formatif; 3) laporan hasil evaluasi; dan 4) pelaksanaan program perbaikan dan 

pengayaan.50 

Menurut Mulyasa, indikator-indokator kinerja guru yaitu: 

a. Menguasai serta memahami bahan ajar dan hubungan bahan ajar lain dengan 

baik; 

b. Menyukai apa yang ia ajarkan dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi; 

c. Memahami mulai dari pengalaman, kemampuan hingga prestasi peserta 

didiknya; 

d. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses mengajar; 

e. Mampu mengeliminasi bahan ajar yang kurang penting dan kurang berarti; 

                                                           

50Hisbul Muflihin, “Kinerja Tenaga Pendidik Pascasertifikasi”, Jurnal Forum Tarbiyah 10, 

No. 2, Desember 2012, h. 260. 
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f. Rutin mengikuti perkembangan pengetahuan; 

g. Selalu mempersiapkan proses pembelajaran; 

h. Mendorong peserta didik untuk mampu memperoleh hasil yang lebih baik; 

i. Mampu menghubungkan pengalaman yang lalu dengan bahan yang hendak 

diajarkan.51 

Surdarmanto mengemukakan bahwa indikator-indikator kinerja yaitu:  

a. Kualitas pekerjaan. Meliputi terkait nilai, proses, dan hasil dalam 

melaksanakan tugas yang diemban. 

b. Kuantitas pekerjaan, yakni jumlah pekerjaan yang dilakukan, dihasilan, dan 

dihapuskan seperti nilai uang, jumlah barang atau jumlah kegiatan yang telah 

diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu, yakni nilai tugas yang dapat dilaksanakan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Efektifitas biasa, yakni efektivitas pemanfaatan sumber-sumber institusi yang 

terukur. 

e. Pengawan, yakni pengawasan pimpinan dengan maksud melaksanakan fungsi 

manajerialnya. 

f. Kemampuan diri, yakni kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam hal 

meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama antar sesama 

pegawai.52 

Menurut Susanto, indikator mengukur kinerja guru baik atau tidak yakni 

kemampuan membuat perencanaan dan perencanaan mengajar; penguasaan materi 

                                                           

51Muhamad Sholeh, “Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru”, Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan 1, No. 1, September 2016, h. 53. 

52Ermi Sola, ”Prinsip-prinsip Manajemen vs Kinerja Guru: Sebuah Tinjauan Umum”, 

Jurnal edu-Leadership 1, No. 2, Januari 2022, h. 159. 
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yang diajarkan; kemampuan guru menguasai metode dan strategi mengajar; dan 

kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar.53 

Menurut Wahab dan Umiarso, indikator kinerja guru meliputi: a) 

Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar; b) Penguasaan materi 

yang hendak diajarkan kepada peserta didik; c) Penguasaan metode dan strategi 

dalam mengajar; d) Pemberian tugas kepada peserta didik; e) Kemampuan 

mengelola atau mengendalikan kelas; f) Kemampuan melakukan evaluasi dan 

penilaian.54 

Supardi mengemukakan bahwa indikator-indikator kinerja guru yaitu: 1) 

Kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran; 2) Kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran; 3) Kemampuan guru mengadakan hubungan antar 

pribadi; 4) Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar; 5) 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pengayaan; 6) Kemampuan guru 

melaksanakan remedial.55 Indikator-indokator kinerja guru menurut Rebore adalah: 

1) Kinerja Pembelajaran; 2) Kinerja Profesional; 3) Kinerja Personal.56 

                                                           
53 Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 75.76. 

54Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 122. 

55 Fahma Nurfadilah Addin, “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Madrasah Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Ghoyatul Jihad Kabupaten Karawang”, 

Jurnal Manajemen Pendidikan 3, No. 2, Desember 2020, h. 155. 

56Siti Nurbaya M. Ali, dkk, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru pada SD Negeri Lambaro Angan”, Jurnal Administrasi Pendidikan 3, No. 2, Mei 2015, 

h. 121. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data 

dalam bentuk numerik yang bersifat kuantitatif untuk dapat meramalkan kondisi 

suatu populasi atau kecenderungan masa yang akan datang.1 Penelitian ini 

dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin, Jl. Bontotangnga, 

Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih 

dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya.2 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin dengan jumlah guru sebanyak 34 orang. 

Tabel. 3.1 Jumlah Populasi 

No Nama Jumlah Populasi 

1 Laki-laki 19 Orang 

2 Perempuan  15 Orang 

Total  34 Orang  

 

 

 

                                                           

1Abd. Mukhid, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif (Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2021), h. 14. 

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 

2013), h. 80. 
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2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.3 Arikunto mengatakan bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang dari 

100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasi 

penelitiannya lebih besar dari 100, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari 

jumlah populasinya.4 Melihat bahwa populasi pada penelitian ini kurang dari 100 

orang, maka peneliti mengambil sampel keseluruhan dari semua populasi penelitian 

yang ada di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin yaitu sebanyak 34 orang. 

Dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, maka teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini disebut Teknik Sampel Jenuh.5 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh responden.6 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya.7 

 

                                                           

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 81. 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 104. 

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

(Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h. 124. 

6Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif 

Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Yogyakarta: Deepublish 

Publisher, 2020), h. 29. 

7Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 66. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang dipakai untuk 

mengerjakan suatu kegiatan atau penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif untuk memecahkan sebuah persoalan atau menguji sebuah hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.8 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, artinya responden tinggal memilih jawaban 

yang telah disediakan oleh peneliti.9 Alternatif jawaban yang menggunakan skala 

likert sebagai berikut: 

Tabel. 3.2 Skor Jawaban 

Jawaban Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju  3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

(Sumber: Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.16.) 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sesuai keadaan yang real tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat 

untuk umum.10 Dalam analisis statistik deskriptif terdapat pengujian nilai mean, 

median, modus, quartil, varians, standar deviasi dan berbagai bentuk diagram.11 

 

 

                                                           

8Hani Subakti, dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 

2021), h. 97. 

9Sandu Siyoto dan Ali Sadik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 67. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 147. 

11V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika Untuk Penelitian (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h. 23. 



39 
 

 

a. Menghitung besarnya range dengan rumus: 

R = NT – NR  

Keterangan:  

R   : range 

NT : nilai tertinggi 

NR : nilai terendah 

b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus: 

K = 1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

I  : interval 

n  : jumlah responden 

c. Menghitung panjang kelas interval 

P = 
𝐑

𝐊
 

Keterangan: 

P  : panjang kelas 

R  : range 

K  : interval 

d. Mengitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus: 

X = 

Keterangan: 

X  : rata-rata (mean) 

Σfi : jumlah frekuensi 

Xi  : nilai statistik 

e. Menghitung persentase frekuensi dengan rumus:  

 𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × 100% 

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
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Keterangan: 

𝑃   : presentase 

𝐹   : frekuensi 

𝑁   : banyaknya sampel 

f. Menghitung standar deviasi dengan rumus: 

  

 

Keterangan: 

SD : standar deviasi 

Ʃfi  : jumlah frekuensi 

𝑥  : skor 

n   : responden 

g. Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan ketika 

hendak menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.12 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa data 

penelitian berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamanya atau 

variasinya sama secara statistik.13 

- Jika nilai signifikannya ≥0,05, maka data dikatakan homogen 

- Jika nilai signifikannya ≤ 0,05, maka data terlalu bervariasi atau tidak 

homogen.14 

                                                           

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 148. 

13Fajri Ismail, Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h . 201. 

14https://patrastatistika.com/uji-homogenitas/ (2020), diakses pada 18 April 2022) 

𝑆𝐷 =  
√∑ 𝑓𝑖 (𝑥�̅� − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

https://patrastatistika.com/uji-homogenitas/
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b. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan utnuk mengetahui sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak.15 

- Jika nilai signifikan > 0,05, maka distribusi data normal 

- Jika nilai sig signifikan < 0,05, maka distribusi data tidak normal16 

c. Uji regresi linear sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menjelaskan ada 

hubungan antara satu variabel bebas (independent) dengan satu variabel respon 

(dependent) atau tidak, di mana hubungan yang terjadi antar variabel dianggap 

bersifat linear.17 

Adapun rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan: 

𝑌′ : variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

𝑎 : konstanta (nilai 𝑌′ apabila x=0) 

𝑏 : koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

𝑋 : variabel independen 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

sebuah instrumen. Jika r hitung lebih besar daripada r tabel, maka instrumen 

                                                           

15Uswatun Khasanah, Analisis Regresi (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 7. 

16Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, 

Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam, FITK, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 85. 

17Dewi Sri Susanti, dkk, Analisis Regresi dan Korelasi (Malang: Penerbit CV IRDH, 2019), 

h. 8. 
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dikatakan valid.18 Instrumen yang valid akan mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya, jika sebuah instrumen yang kurang valid akan memiliki valdiitas yang 

rendah.19 

Tabel. 3.3 Kriteria Tingkat Validitas 

Nilai Keterangan 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦0,40 Rendah 

<𝑟𝑥𝑦0,20 Sangat Rendah 

𝑟𝑥𝑦0,00 Tidak Valid 

(Sumber: Rosidin, Evaluasi dan Asesemen Pembelajaran (Yogyakarta: Media 

Akademi, 2017), h. 203.) 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen menurut Pallant adalah “is the consistency of the 

methods, conditions, and results”.20 Artinya reliabilitas merupakan sebuah 

konsistensi hasil penelitian menggunakan berbagai metode dalam kondisi (baik 

tempat maupun waktu) yang berbeda. Ada dua cara umum yang digunakan oleh 

banyak peneliti yaitu Test-retest reliability dan tes konsistenti internal. Tes 

konsistensil internal yang paling tepat digunakan adalah Alpha’s Cronbach atau 

sering disebut Alpha Coeficient.21Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai Cronbach Alpha > 0,60. Teknik uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS untuk menguji nilai koefisien Alpha Cronbach. ditentukan 

dengan:  

                                                           

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 217. 

19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 211. 

20Dyah Budiastuti dan Agustinus Bandur, Validitas dan Reliabilitas Penelitian dengan 

Analisis dengan NVIVO, SPSS dan AMOS (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 210. 

21Dyah Budiastuti dan Agustinus Bandur, Validitas dan Reliabilitas Penelitian dengan 

Analisis dengan NVIVO, SPSS dan AMOS, h. 210-211. 
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Tabel. 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai Keterangan 

0 Tidak memiliki reliabilitas 

> 0,70 Reliabilitas yang dapat diterima 

>0,80 Reliabilitas yang baik  

>0,90 Reliabilitas yang sangat baik 

1 Reliabilitas sempurna 

(Sumber: Budiastuti dan Bandur, Validitas dan Reliabilitas Penelitian dengan 

Analisis dengan NVIVO, SPSS dan AMOS (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 

h. 211.)
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

a. Hasil Uji Validitas 

Suatu insturmen didapat diketahui valid atau tidaknya dari perbandingan 

nilai r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel, 

maka instrumen dapat dikatakan valid. Untuk mengetahui r tabel, maka perhitungan 

didasarkan pada derajat kebebasan, yaitu dk = n – 2, dk = 34 – 2 = 34, dengan taraf 

signifikan 5% maka diperoleh r tabel = 0,339. Adapun hasil uji validitas dengan 34 

responden menggunakan SPSS 20 for windows dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 

4.2 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan 

No r hitung r tabel Kesimpulan 

1 0,429 0,339 Valid 

2 0,578 0,339 Valid 

3 0,293 0,339 Valid 

4 0,638 0,339 Valid 

5 0,765 0,339 Valid 

6 0,692 0,339 Valid 

7 0,563 0,339 Valid 

8 0,701 0,339 Valid 

9 0,689 0,339 Valid 

10 0,655 0,339 Valid 

11 0,520 0,339 Valid 

12 0,653 0,339 Valid 

13 0,716 0,339 Valid 

14 0,718 0,339 Valid 

15 0,626 0,339 Valid 

16 0,595 0,339 Valid 

17 0,597 0,339 Valid 

18 0,527 0,339 Valid 
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19 0,474 0,339 Valid 

20 0,699 0,339 Valid 

(Sumber: output SPSS 20 for windows) 

Hasil uji validitas item pernyataan yang terdiri dari 20 item yang digunakan 

untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan diperoleh nilai rhitung> 0,339. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam 

angket telah memenuhi syarat valid. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Guru 

No r hitung r tabel Kseimpulan 

1 0,398 0,339 Valid 

2 0,527 0,339 Valid 

3 0,585 0,339 Valid 

4 0,503 0,339 Valid 

5 0,583 0,339 Valid 

6 0,608 0,339 Valid 

7 0,580 0,339 Valid 

8 0,650 0,339 Valid 

9 0,576 0,339 Valid 

10 0,627 0,339 Valid 

11 0,676 0,339 Valid 

12 0,687 0,339 Valid 

13 0,772 0,339 Valid 

14 0,780 0,339 Valid 

15 0,821 0,339 Valid 

16 0,800 0,339 Valid 

17 0,747 0,339 Valid 

18 0,775 0,339 Valid 

19 0,588 0,339 Valid 

20 0,484 0,339 Valid 

(Sumber: output SPSS 20 for windows) 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan item pernyataan yang terdiri dari 20 

item yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja guru diperoleh nilai rhitung> 

0,339. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan 

dalam angket telah memenuhi syarat valid. 
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b. Hasil Uji Realibilitas 

Instrumen pernyataan atau angket yang digunakan dalam penelitian 

haruslah memiliki sifat andal (realible). Andal adalah konsistensi yang dimiliki 

instrumen meskipun digunakan dalam pengukuran beberapa kali. Kriteria 

instrumen penelitian dikatakan andal atau dapat dipercaya apabila memiliki nilai 

Alpha Cronbach > 0,60. Adapun hasil uji realibilitas dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut 

Tabel 4.3 Hasil Uji Realibilitas Variabel 

No Variabel Koefisien Alpha Keterangan Kesimpulan 

1 Gaya Kepemimpinan 0,908 Realible Tinggi 

2 Kinerja Guru 0,921 Realible  Tinggi  

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang terdapat pada tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa, kedua variabel tersebut memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,60 yaitu 908 dengan kategori tinggu untuk variabel gaya kepemimpinan dan 

921 dengan kategori tinggi untuk variabel kinerja guru. 

2. Hasil Pengolahan Data Analisis Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Guru 

a. Analisis Deskriptif Gaya Kepemimpinan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

angket untuk mengukur gaya kepemimpinan di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa menunjukkan hasil skor angket tertinggi yaitu 80, dan 

skor terendah yaitu 52 dari jumlah sampel (n) = 34. Sehingga data disajikan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Skor Gaya Kepemimpinan 

No Nama Responden Skor 

1 Responden 1 60 

2 Responden 2 68 

3 Responden 3 72 

4 Responden 4 72 

5 Responden 5 60 

6 Responden 6 77 
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7 Responden 7 60 

8 Responden 8 80 

9 Responden 9 66 

10 Responden 10 80 

11 Responden 11 78 

12 Responden 12 79 

13 Responden 13 79 

14 Responden 14 68 

15 Responden 15 70 

16 Responden 16 61 

17 Responden 17 60 

18 Responden 18 64 

19 Responden 19 51 

20 Responden 20 55 

21 Responden 21 61 

22 Responden 22 61 

23 Responden 23 63 

24 Responden 24 61 

25 Responden 25 66 

26 Responden 26 68 

27 Responden 27 57 

28 Responden 28 63 

29 Responden 29 66 

30 Responden 30 53 

31 Responden 31 58 

32 Responden 32 54 

33 Responden 33 63 

34 Responden 34 69 

Jumlah 2223 

1) Rantang Kelas (Range) 

R = NT – NR 

=80-51 

= 29 

2) Banyak Kelas Interval 

K = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 34 
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= 1 + 3,3 (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049(dibulatkan menjadi 6) 

3) Panjang Kelas Interval 

P = 
𝐑

𝐊
 

= 
29

𝟔
 

= 4,83(dibulatkan menjadi 5) 

4) Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.5 Tabulasi data untuk menghitung mean 

No Interval  Fi Xi FiXi 

1 51-55 4 53 212 

2 56-60 10  58 580 

3 61-65 7 63 441 

4 66-70 5 68 340 

5 71-75 2 73 146 

6 76-80 6 78 468 

Jumlah  34  2187 

5) Menghitung Rata-rata (Mean) 

𝑋 =  

 

=  

 

= 64,3 (dibulatkan menjadi 64) 

6) Menghitung Presentasi Frekuensi 

 

Tabel 4.6 Data presentase frekuensi 

Interval  Fi Presentasi  

52-56 4 11,8% 

57-61 10 29,4% 

62-66 7 20,6% 

67-71 5 14,7% 

72-76 2 5,9% 

77-81 6 17,6% 

Jumlah  34 100% 

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

2187

34
 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × 100% 
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7) Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 4.7 Data untuk menghitung standar deviasi 

No  Interval  Fi Xi  Xi-𝑋 (Xi-𝑋)2 Fi (Xi-𝑋)2 

1 52-56 4 54 -11 121 484 

2 57-61 10 59 -6 36 360 

3 62-66 7 64 -1 1 7 

4 67-71 5 69 4 16 80 

5 72-76 2 74 9 81 162 

6 77-81 4 79 14 196 784 

Jumlah  34    1877 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Kategorisasi Skor Responden 

Kategori gaya kepemimpinan di MTs Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

dapat diketahui dengan mengkategorikan skor responden. Adapun interval kinerja 

guru yang digolongkan dalam 3 kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 

a) Rendah  = 𝑥< (μ - 1σ) 

= 𝑥< (64 – 7) 

= 𝑥< 57 

b) Sedang = (μ - 1σ) ≤ 𝑥< (μ + 1σ) 

= (64 – 7) ≤ 𝑥< (64+7) 

= 57 ≤ 𝑥< 71 

c) Tinggi = 𝑥 ≥ (μ + 1σ) 

𝑆𝐷 =  
√∑ 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

=  
√1877

34 − 1
 

=  
√1877

33
 

=  √56,87 

=  7,54 (𝐝𝐢𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝟕) 
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= 𝑥 ≥ (64 + 7)  

= 𝑥 ≥ 71 

Tabel 4.8 Kategorisasi Skor Responden Gaya Kepemimpinan 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase  Kategori  

𝑥< (μ - 1σ) 𝑥< 57 4 11,8% Rendah  

(μ - 1σ) ≤ 𝑥< (μ + 1σ) 57 ≤ 𝑥< 71 22 64,7% Sedang  

𝑥 ≥ (μ + 1σ) 𝑥 ≥ 71 8 23,5% Tinggi  

Adapun perolehan gambaran gaya kepemimpinan pada tabel 4.8 di atas 

dibagi dalam tiga kategori yaitu kategori rendah sebesar 11,8% dengan jumlah 4 

orang, kategori sedang sebesar 64,7% dengan jumlah 22 orang dan kategori tinggi 

sebesar 23,5% dengan jumlah 8 orang. Dengan demikian dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan berada pada kategori sedang. 

b. Analisis Deskriptif Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

angket untuk megukur kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa menunjukkan hasil skor angket tertinggi yaitu 80, dan skor 

terendah yaitu 58 dari jumlah sampel (n) = 34. Sehingga data disajikan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Skor Kinerja Guru 

No Nama Responden Skor 

1 Responden 1 60 

2 Responden 2 77 

3 Responden 3 67 

4 Responden 4 72 

5 Responden 5 60 

6 Responden 6 80 

7 Responden 7 59 

8 Responden 8 80 

9 Responden 9 63 

10 Responden 10 80 

11 Responden 11 78 

12 Responden 12 67 
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13 Responden 13 77 

14 Responden 14 61 

15 Responden 15 60 

16 Responden 16 60 

17 Responden 17 60 

18 Responden 18 61 

19 Responden 19 67 

20 Responden 20 65 

21 Responden 21 64 

22 Responden 22 75 

23 Responden 23 72 

24 Responden 24 64 

25 Responden 25 61 

26 Responden 26 60 

27 Responden 27 70 

28 Responden 28 61 

29 Responden 29 72 

30 Responden 30 62 

31 Responden 31 57 

32 Responden 32 68 

33 Responden 33 69 

34 Responden 34 75 

Jumlah 2284 

1) Rentang Kelas (Range) 

R = NT-NR 

= 80-57 

= 23 

2) Banyak Kelas Interval 

K = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 34 

= 1 + 3,3 (1,53) 

= 1 + 5,049 

= 6,049 (dibulatkan menjadi 6) 
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3) Panjang Kelas Interval 

P = 
𝐑

𝐊
 

= 
22

𝟔
 

= 3,66 (dibulatkan menjadi 4) 

4) Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.10 Tabulasi data untuk menghitung mean 

No Interval  Fi Xi FiXi 

1 58-60 12 59,5 714 

2 61-64 5  63,5 317,5 

3 65-68 5 67,5 337,5 

4 69-72 4 71,5 286 

5 73-76 4 75,5 302 

6 77-80 4 79,5 318 

Jumlah  34  2275 

5) Menghitung Rata-rata (Mean) 

𝑋 =  

 

=  

 

= 66,9 (dibulatkan menjadi 67) 

6) Menghitung Presentasi Frekuensi 

 

Tabel 4.11 Data presentase frekuensi 

Interval  Fi Presentasi  

58-61 12 35,2% 

62-65 5 14,7% 

66-69 5 14,7% 

70-73 4 11,8% 

74-77 4 11,8% 

78-81 4 11,8% 

Jumlah  34 100% 

 

 

 

2275

34
 

∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 × 100% 
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7) Menghitung Standar Deviasi 

Tabel 4.12 Data untuk menghitung standar deviasi 

No  Interval  Fi Xi  Xi-𝑋 (Xi-𝑋)2 Fi (Xi-𝑋)2 

1 58-61 12 59,5 -7,5 56,25 675 

2 62-65 5 63,5 -3,5 12,25 61,25 

3 66-69 5 67,5 0,5 0,25 1,25 

4 70-73 4 71,5 4,5 20,25 81 

5 74-77 4 75,5 8,5 72,25 289 

6 78-81 4 79,5 12,5 156,25 625 

Jumlah  34    1732,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Kategorisasi Skor Responden 

Kategori kinerja guru di MTs Madani Alauddin Kabupaten Gowa dapat 

diketahui dengan mengkategorikan skor responden. Adapun interval kinerja guru 

yang digolongkan dalam 3 kategori, dengan perhitungan sebagai berikut: 

d) Rendah  = X < (μ - 1σ) 

= X < (67 – 7) 

= X < 60 

e) Sedang = (μ - 1σ) ≤ X < (μ + 1σ) 

= (67 – 7) ≤ X < (67+7) 

= 60 ≤ X < 74 

f) Tinggi = X ≥ (μ + 1σ) 

= X ≥ (67 + 7)  

𝑆𝐷 =  
√∑ 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

=  
√1732,5

34 − 1
 

=  
√1732,5

33
 

=  √52,5 

=  7,24 (𝐝𝐢𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝟕) 
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= X ≥ 74 

Tabel 4.13 Kategorisasi Skor Responden Kinerja Guru 

Batas Kategori Interval Frekuensi Persentase  Kategori  

𝑥< (μ - 1σ) 𝑥< 60 2 5,9% Rendah  

(μ - 1σ) ≤ 𝑥< (μ + 1σ) 60 ≤ 𝑥< 74 24 70,6% Sedang  

𝑥 ≥ (μ + 1σ) 𝑥 ≥ 74 8 23,5% Tinggi  

Adapun perolehan gambaran kinerja guru pada tabel 4.13 di atas dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah sebesar 5,9% dengan jumlah 2 orang, 

kategori sedang sebesar 70,6% dengan jumlah 24 orang dan kategori tinggi sebesar 

23,5% dengan jumlah 8 orang. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa kinerja guru berada pada kategori sedang. 

c. Analisis Pengaruh Pelatihan Tenaga Pendidik terhadap Kinerja Guru di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

1. Uji Homogenitas 

Untuk membuktikan bahwa data penelitian berasal dari populasi yang tidak 

berbeda jauh keragamannya atau variasinya sama, maka dilakukan uji homogenitas 

menggunakan aplikasi SPSS 20 for windows. Berikut hasil uji homogenitas pada 

data hasil angket gaya kepemimpinan dan kinerja guru di MTs Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas dengan SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Guru   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.187 1 66 .667 

(Sumber: Output SPSS 20 for windows) 

Berdasarkan output SPSS 20 for windows  di atas diketahui nilai signifikansi 

0,667 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data gaya kepemimpinan dan kinerja 

guru dikatakan homogen. 
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2. Uji Normalitas 

Untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka 

dilakukan pengujian One Sample Kolmogorov Smirnovmenggunakan aplikasi 

SPSS 20 for windows.Berikut hasil uji normalitas pada data hasil angket gaya 

kepemimpinan dan kinerja guru di MTs Madani Alauddin Kabupaten Gowa: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas dengan SPSS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed 

Residual 

N 34 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
5.83059582 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .185 

Positive .185 

Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.081 

Asymp. Sig. (2-tailed) .193 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
(Sumber: Output SPSS 20 for windows) 

Berdasarkan output SPSS 20 for windows  di atas diketahui nilai signifikansi 

0,193> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data gaya kepemimpinan dan kinerja 

guru berdistribusi normal. 

3. Uji Linearitas 

Untuk mengetahui terdapat hubungan secara linear antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat atau tidak, maka dilakukan uji linearitas menggunakan 

aplikasi SPSS 20 for windows. Berikut hasil uji linearitas: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja Guru * 

Gaya 

Kepemimpina

n 

Between 

Groups 

(Combined) 1205.6

08 
18 66.978 

1.99

6 
.091 

Linearity 587.07

8 
1 

587.07

8 

17.4

96 
.001 

Deviation 

from 

Linearity 

618.53

0 
17 36.384 

1.08

4 
.441 

Within Groups 503.33

3 
15 33.556   

Total 1708.9

41 
33    

(Sumber: Output SPSS 20 for windows) 

Berdasarkan output SPSS 20 for windows di atas, maka diperoleh nilai 

signifikan sebesar 0,441 yang artinya 0,441 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara gaya kepemimpinan dan kinerja guru. Linear 

dalam hal ini yaitu berbanding lurus, jika gaya kepemimpinan baik maka kinerja 

guru akan semakin baik. 

4. Uji Regresi Linear Sederhana 

Untuk menjelaskan ada hubungan antara satu variabel bebas dengan satu 

variabel respon yang dianggap bersifat linear atau tidak, maka digunakan uji regresi 

linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS 20 for windows. Berikut hasil uji 

regresi linear sederhana: 
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Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 33.169 8.372  3.962 .000 

Gaya 

Kepemimpinan 
.520 .127 .586 4.092 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
(Sumber: Output SPSS 20 for windows) 

Berdasrakan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana di atas, 

diperoleh nilai a (nilai konstan) sebesar 33,169 sedang diperoleh nilai b (nilai 

koedisien regresi) sebesar 0,520, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

𝑌′ = 33,169 + 0,520𝑋 

Pada tabel 4.12 diperoleh nilai b (nilai koefisien regresi) sebesar 0,520, yang 

artinya setiap penambahan 1% tingkat gaya kepemimpinan (X), maka kinerja guru 

(Y) juga akan meningkat sebesar 0,520 atau 50,2%. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap 

Y adalah positif. 

Pada tabel 4.12 diperoleh thitung sebesar 4,092. Dan untuk ttabel dengan derajat 

kebebasan (df) = n – 2 = 34 – 2 = 32, diketahui ttabel sebesar 1,694. Maka dapat 

disimpulkan bahwa thitung > ttabel (4,092 > 1,694), karena thitung lebih besar dari ttabel 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru di Madrasah Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa. 
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5. Koefisien Determinan 

Untuk mengukur tingkat pengaruh variabel independen (X) terhadap 

bariabel dependen (Y) dalam bentuk persen, maka dilakukan pengujian nilai 

koefisien determinan. Berikut hasil pengujian nilai koefisien determinasi: 

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Nilai Koefisien Determinan 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .586a .344 .323 5.921 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 
(Sumber: Output SPSS 20 for windows) 

Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien determinasi di atas, diperoleh 

nilai koefisien determinan sebersar 0,344 yang artinya gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 34,4%. 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah di Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

Dikemukakan oleh Nisa bahwa gaya kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi dan mengerakkan 

bawahannya agar dapat bekerja lebih semangat sehingga mampu mencapai kinerja 

yang baik.1 Baik tidaknya kepemimpinan kepala madrasah dapat mempengaruhi 

baik tidaknya kinerja guru.2 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik 

kepemimpinan kepala madrasah, akan meningkat kinerja guru, dan sebaliknya jika 

                                                           

1 Walda Isna Nisa, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Dosen”, h. 159. 

2Iben Marta Fauzi, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru di 

MTs An-Nur Pelopor Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi (Lampung: Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2016), h. 63. 
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kepemimpinan kepala madrasah kurang baik, maka tingkat kinerja guru akan 

rendah. 

Siangan mengemukakan bahwa lima fungsi kepemimpinan yang hakiki, 

yaitu: 

1. Pemimpin sebagai penentu arah bagi bawahannya dalam upaya pencapaian 

tujuan, 

2. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif, 

3. Pemimpin sebagai mediator yang handal terkhusus dalam hubungan internal 

ketika terjadi konflik, 

4. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, objektif, rasional dan netral.3 

Melihat hasil analisis deskriptif gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa 

64% responden memberi skor gaya kepemimpinan kepala madrsah dalam kategori 

sedang. Hal ini menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan kepala madrasah di 

Madrasah Tsnawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa masuk pada kategori 

sedang. Hal ini karena terdapat beberapa pernyataan yang memiliki skor rendah. 

Seperti pada indikator kemampuan mengambil keputusan dengan melibatkan 

bawahan, indikator memberi kebebasan kepada bawahannya dalam berpendapat, 

dan indikator kemampuan motivasi.  

Menurut Apriyanto dan Iswandi, gaya kepemimpinan yang demokratis 

yakni gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam 

berpendapat, menyelesaikan masalah bersama-sama, melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan, memiliki kemampuan memotivasi, dan memiliki 

kemampuan komunikatif dan partisipatif dengan bawahan.4 Melihat hasil analisis 

deskriptif gaya kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori sedang, maka 

                                                           

3 Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, h. 103. 

4 Apriyanto dan Iswandi, Pengantar Manajemen, h.31. 



60 
 

 

kepala sekolah harus meningkatkan fungsinya sebagai kepala sekolah terkhusus 

dalam hal mengambil keputusan dengan melibatkan bawahan, memberi kebebasan 

kepada guru dalam berpendapat, dan kemampuannya dalam memotivasi guru. 

Memahami gaya kepemimpinan akan meningkatkan pemahaman seorang kepala 

madrasah terhadap dirinya sendiri, serta mampu mengetahui pemahaman mengenai 

bagaimana seharusnya memperlakukan bawahannya.  

2. Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten 

Gowa 

Pada dasarnya kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kualitas 

hasil pendidikan tidak lepas oleh campur tangan kinerja guru karena guru 

merupakan pihak yang paling sering berinteraksi dengan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah.5 Menurut Barnawi dan Arifin, kinerja guru merupakan 

tingkat keberhasilan seorang guru dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan 

tanggung jawab dan wewenangnya yang sesuai dengan standar dalam jangka waktu 

tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan.6 Kemudian menurut Hakim dan 

Hadipapo, kinerja guru merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

guru dalam sumbangsihnya terhadap lembaga pendidikan.7  

Melihat analisis deskriptif kinerja guru menunjukkan bahwa 70,6% 

responden memberi skor kinerja guru dalam kategori sedang. Hal ini 

menggambarkan bahwa kinerja guru di Madrsah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa masuk kategori sedang, artinya kinerja guru masih perlu 

                                                           

5 Muthiya Rahma, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah terhadap 

Kinerja Guru (Studi pada MA Al-Hidayah Ciomas Kabupaten Serang)” Skripsi (Banten: Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), h. 63. 

6 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, h. 14. 

7 Abdul Hakin dan Anwar Hadipapo, “Peran Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia di Wawotobi”, h. 2. 
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meningkatkan kinerjanya. Hal ini karena terdapat beberapa pernyataan yang 

memilki skor rendah. Seperti pada indikator kemampuan membuat perencanaan 

dan persiapan mengajar dan indikator kemampuan guru menguasai metode dan 

strategi mengajar. 

Menurut Susanto, indikator mengukur kinerja guru baik atau tidak yakni 

kemampuan membuat perencanaan dan perencanaan mengajar; penguasaan materi 

yang diajarkan; kemampuan guru menguasai metode dan strategi mengajar; dan 

kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar.8 Melihat bahwa hasil 

analisis deskriptif kinerja guru berada dalam kategori sedang, maka guru di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa harus meningkatkan 

kinerjanya terkhusus dalam hal kemampuan membuat perencanaan dan persiapan 

mengajar serta penguasaan metode dan strategi mengajar. Karena peranannya yang 

sangat penting maka guru dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar mampu 

merealisasikan harapan semua pihak, baik peserta didik, kepala sekolah maupun 

harapan masyarakat luas. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kinerja 

Guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

Guru menjadi faktor penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. Hal ini karena guru adalah titik sentral dalam pembaharuan dan 

peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain persyaratan penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan adalah pelaksaan proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru-guru yang dapat diandalkan kinerjanya. Oleh karena itu, 

seorang guru harus mampu terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan 

tugasnya.  

                                                           

8 Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru, h. 75.76. 
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Selain faktor individu dan psikologis, Octavia mengutip bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu kepemimpinan seorang kepala 

madrasah.9 Kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan kinerja 

guru.10 Guru memerlukan perhatian dan pelayanan terbaik dari pemimpinnya agar 

mampu memanfaatkan waktu dengan tepat sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya sebagai seorang guru.11 Beberapa pendapat di atas menggambarkan 

bahwa penurunan atau peningkatan yang terjadi pada kinerja guru salah satunya 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala madrasah. 

 Gaya kepemimpinan kepala madrasah sedikit banyaknya tentu akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja guru. Hal ini didukung dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mubar dalam penelitiannya tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Takalar. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru.12 Oleh 

sebab itu, salah satu hal yang tatkala pentingnya untuk diperhatikan dalam 

meningkatkan kinerja guru adalah ketepatan gaya kepemimpinan yang digunakan 

oleh kepala madrasah. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan teori menurut para ahli 

yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh gaya kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan nilai thitung 

                                                           

9 Shilpy Afiattresna Octavia, Sikap dan Kinerja Guru Profesional, h. 34-38. 

10 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, h. 43. 

11 Adlan Adam, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

SD Negeri di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 61. 

12 Muh Yusran Yusuf Mubar, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Takalar”, h. 63. 
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yaitu 4,092 dan nilai ttabel yaitu 1,694 yang menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

dari ttabel. Sehingga, pengujian hipotesis yang diperoleh adalah Ha diterima dan Ho 

ditolak. Adapun uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 34,4%. Hal ini 

membuktikan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 

Pada penelitian ini hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 

33,169 + 0,520X yang berarti bahwa jika gaya kepemimpinan kepala madrasah 

meningkat 1% maka kinerja guru juga meningkat 0,520 dengan koefisien 

determinasi sebesar 34,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala madrasah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini yaitu Gaya Kepemimpinan Kepala 

Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa berada 

pada kategori sedang dengan presentase 64%. Artinya kepala madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Kabupaten Gowa masih perlu memperhatikan gaya 

kepemimpinan yang digunakan saat memimpin terkhusus dalam hal kemampuan 

membuat perencanaan dan persiapan mengajar serta penguasaan metode dan 

strategi mengajar 

Kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

berada pada kategori sedang dengan presentase 70,6% yang artinya kinerja guru 

masih perlu ditingkatkan terkhusus dalam hal kemampuan membuat perencanaan 

dan persiapan mengajar serta penguasaan metode dan strategi mengajar untuk 

mencapai kualitas pembelajaran yang baik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh hasil thitung = 4,092 

dan ttabel = 1,694 (thitung > ttabel) sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Ha diterima 

dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa.  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi kepala madrasah, agar mengkaji dan memperhatikan gaya 

kepemimpinan mana yang tepat atau sesuai untuk diaplikasikan dengan 

situasi dan kondisi yang terjadi sehingga mampu memimpin dengan baik 

dan meningkatkan kinerja guru. 

2. Bagi bapak dan ibu guru, diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik agar dapat 

tercapai kualitas pendidikan yang baik. Hal ini karena guru memegang 

peran penting dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. 
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Gambar 1 Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Wakil Kamad Bidang 
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Gambar 2 Pembagian dan Pengisian Agket Instrumen Penelitian 
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Gambar 3 Pembagian dan Pengisian Agket Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pembagian dan Pengisian Agket Instrumen Penelitian   
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Gambar 10 Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa  



89 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

NUR WAHIDAH AS’AD, lahir di Makassar pada 

tanggal 25 Juli 2000, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis 

merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan 

Bapak M. As’ad B (alm.) dan Ibu St. Nadirah. 

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

pada tahun 2006 di SD Negeri Tidung dan selesai pada tahun 

2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP pada tahun yang sama di 

MTs Madani Alauddin Paopao, dan selesai pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 di MA Madani 

Alauddin Paopao dan selesai pada tahun 2018. 

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) pada Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pengalaman organisasi penulis yaitu pernah mengemban amanah Ketua 

PMR MTs Madani Alauddin Paopao, Koodinator devisi Seni Rupa di Sanggar Seni 

Madani Art, anggota paskibra Madani Alauddin Paopao, dan Kepala Bidang Divisi 

Keagamaan di pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen 

Pendidikan Islam pada jenjang perguruan tinggi. 

 


