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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba ب
 

b 
 Be 

 ta ت
 

t 
 Te 

 ṡa ث
 

ṡ 
 es (dengan titik di atas) 

 Jim j ج
 Je 

 ḥa ح
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha خ
 

kh 
 

Ka dan ha 

 dal د
 

d 
 De 

 ذ
żal 
 

ż 
 zet (dengan titik di atas) 

 ra ر
 

r 
 Er 

 zai ز
 

z 
 Zet 

 sin س
 

s 
 Es 

 syin ش
 

sy 
 es dan ye 

 ṣad ص
 

ṣ 
 

es (dengan titik di 
bawah) 

 ḍad ض
 

ḍ 
 

de (dengan titik di 
bawah) 

 ط
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di 
bawah) 

 ظ
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain‘ ع
 

‘ 
 apostroft erbalik 

 غ
gain 
 

G 
 Ge 

 ؼ
fa 
 

f 
 Ef 

 qaf ؽ
 

q 
 Qi 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab,seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 
 haula : ىَوْؿَ 

 kaf ؾ
 

k 
 Ka 

 lam ؿ
 

l 
 El 

 mim ـ
 

m 
 Em 

 nun ف
 

n 
 En 

 wau و
 

w 
 We 

 ha ػو
 

h 
 Ha 

 hamzah ء
 

’ 
 Apostrof 

 ya ى
 

y 
 Ye 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A a اَ 

 Kasrah I i اِ 

 damah U u اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya’ ai a dan i ىَىْ 

 fathah dan ىػَوْ 
wau 

au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 mata : مَاتَ 

   rama : رَمَى

 qila : قِيْلَ 

 yamutu : يََوُْتُ 

4. Tā’ marbūṭah  

Transliterasi Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ 

marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal :  رَوْضَةُ الْأَطْفَاؿِ 

 al-madinah al-fadilah :  الَْمَدِيػْنَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-hikmah :  اَلْْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

َى َا      ... ... fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ىى

 damah dan wau u i dan garis di atas ىوُ
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Contoh: 

 rabbana: رَبَّناَ 

نَا  najjaina: نَََّيػْ

 al-haqq : اَلَْْق  

 nu“ima : نػُعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

kasrah ّىِي makaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ بِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufاؿ  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزلََةُ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu : الَْبِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murun : تََْ مُرُوْفَ 

 ‘al-nau : الَنػَّوعُْ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah(الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billahبِِ للهdinullah : دِيْنُ اللهِ 
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Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah : ىُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal  (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahuluioleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta‘ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحة = ص

 بدوف مكاف = دـ
 صلى الله عليو و سلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدوف نَشر = دف
الى اخره\الى اخرىا = الخ  
 جزء = ج
  

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn) 
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ABSTRAK 

Nama    : Syawal Kurnia Putra 

NIM    : 80300220013 

Judul : Penerapan Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 

Makassar pada Masa New Normal 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penerapan 

kepemimpinan transformasional kepala madrasah di MAN 2 Makassar pada masa 

new normal; 2) menganalisis standar mutu pendidikan di MAN 2 Makassar pada 

masa new normal; serta 3) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

penerapan kepemimpinan transformasional kepala madrasah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di MAN 2 Makassar pada masa new normal. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data 

penelitian terdiri dari kepala madrasah, kepala Tata Usaha (TU), pendidik, tenaga 

kependidikan, serta peserta didik. Pengumpulan data digunakan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model spradley 

yaitu analisa domain, taksonomi, komponensial dan tema kultural. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kepala madrasah sebagai 

pemimpin yang transformatif memiliki empat indikator dikaitkan dengan 

peningkatan mutu pendidikan yaitu: a) idealized influenced, seorang kepala 

madrasah mampu dijadikan panutan oleh seluruh stakeholder; b) inspirational 

motivation, seorang kepala madrasah mampu menginspirasi serta memberi 

motivasi terhadap seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan madrasah yang 

bermutu; c) intellectual stimulation, telah mampu mengembangkan ide dan 

gagasan seluruh stakeholder untuk memajukan madrasah; d) individualized 

consideration, seorang kepala madrasah mau mendengarkan aspirasi serta 

masukan-masukan seluruh stakeholder untuk pengembangan madrasah yang 

dipimpinnya; 2) terdapat upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar, yaitu: a) Pembentukan tim 

kerja; b) menjalin dan memelihara komunikasi dengan berbagai pihak; c) 

melakukan MoU dengan berbagai instansi eksternal. 3) adapun faktor pendukung 

dalam penerapan kepemimpinan transformasional kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar yakni a) Sumber Daya 

Manusia (SDM) di MAN 2 Makassar yang berkompeten, berintegritas dan 

berdedikasi tinggi; b) fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; c) adanya 

dukungan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun faktor 

penghambat yakni a) perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran yang 

terkadang lambat diikuti oleh peserta didik; b) beberapa orang tua peserta didik 

kurang memahami dengan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh madrasah. 

Implikasi dari penelitian ini bahwasanya model kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah sangat cocok diterapkan pada 

organisasi/lembaga pendidikan saat ini. Hal ini sekaligus dapat mereduksi gaya 

kepemimpinan transaksional, apalagi dengan adanya unsur-unsur politik di 

dalamnya.  
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ABSTRACT 

Name    : Syawal Kurnia Putra 

ID    : 80300220013 

Title : Application of Transformational Leadership by Madrasah 

Principals to Enhance the Quality of Education at MAN 2 

Makassar During the New Normal Period 

This study aimed to: 1) describe the application of transformational 

leadership of madrasah principals at MAN 2 Makassar during the new normal 

period; 2) analyze the quality standards of education at MAN 2 Makassar during 

the new normal period; and 3) explain the supporting and inhibiting factors for 

implementing transformational leadership of madrasah principals in improving the 

quality of education at MAN 2 Makassar during the new normal period. 

This study included qualitative methods of field research and a case study 

design. Data sources included the head of the madrasa, the head of Administration 

(TU), educators, education personnel, and students. Observation, interviews, and 

documentation were utilized to collect data, which was then analyzed using the 

Spradley model's domain analysis, taxonomy, componential, and cultural themes. 

It was found that 1) the madrasah principal as a transformative leader has 

four indicators associated with improving the quality of education, namely: a) 

idealized influenced, a madrasah principal can be used as a role model by all 

stakeholders; b) inspirational motivation, a madrasa head is able to inspire and 

motivate all stakeholders to achieve the goals of a quality madrasa; c) intellectual 

stimulation, has been able to develop ideas and ideas of all stakeholders to 

advance madrasas; d) individualized consideration, a madrasa head is willing to 

listen to the aspirations and input of all stakeholders for the development of the 

madrasa he leads; 2) there are efforts made by the head of the madrasa in 

improving the quality of education at MAN 2 Makassar, namely: a) Forming a 

work team; b) establish and maintain communication with various parties; c) 

entered into MoUs with various external agencies.. 3) The supporting factors in 

implementing transformational leadership of madrasah heads to improve the 

quality of education at MAN 2 Makassar are: a) competent, honest, and highly 

committed Human Resources (HR) at MAN 2 Makassar; b) adequate facilities and 

infrastructure; and c) support from the Ministry of Religion of South Sulawesi 

Province. The hindering reasons are a) changes in the curriculum and learning 

system that were often followed slowly by students, and b) the inability of certain 

parents of students to comprehend the madrasa's norms and policies. 

This research suggested that the transformational leadership model of the 

madrasah principal was very applicable to contemporary educational institutions 

and organizations. This could simultaneously lessen the transactional leadership 

style, particularly its political features. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia saat ini sedang mengalami permasalahan yakni adanya Virus 

Corona (Covid-19). Hal tersebut sangat berdampak pada sektor pendidikan, 

setidaknya dampak tersebut dialami kurang lebih 2 tahun (awal 2020 hingga 

pertengahan 2022).  

 Gambar 1.1. Posisi penelitian mutu pendidikan di era new normal 

Walaupun terjadi Pandemi covid-19 namun dunia pendidikan harus 

mengantisipasi dengan tetap menjaga mutu pendidikan, tentu ini tidak mudah 

mengingat proses pelayanan pendidikan masa pandemi hampir semuanya 

dilakukan dengan model online (sistem daring), dengan model tersebut hampir 

dapat dipastikan bahwa sistem pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 

darurat berjalan tidak optimal (skema dilihat pada gambar 1.1). 

Pendidikan yang tengah menjadi bahan topik pembicaraan dan perdebatan 

dalam menghadapi era new normal. Berdasarkan surat keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 

Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran 
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dan Industri dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi 

yaitu:  

(1)Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat 
kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan 
petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan 
tempat kerja; (2) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan 
prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 
(gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) untuk 
dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan; (3) Tidak memperlakukan 
kasus positif sebagai suatu stigma; (4) Pengaturan bekerja dari rumah (work 
from home) dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap 
bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan 
pekerjaan dari rumah; (5) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran 
suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan 
Self Assessment Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan 
masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19; (6) Pengaturan waktu 
kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja 
kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan 
sistem kekebalan/imunitas tubuh; (7) Jika memungkinkan tiadakan shift 3 
(waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari). Bagi pekerja shift 
3 atur agar yang bekerja, terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun; (8) 
Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, 
dan selama di tempat kerja; (9) Mengatur asupan nutrisi makanan yang 
diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung 
vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu 
mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat 
diberikan suplemen vitamin C; (10) Memastikan seluruh area kerja bersih 
dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan 
pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama 
pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan 
bersama, area dan fasilitas umum lainnya; (11) Menjaga kualitas udara 
tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 
masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC; (12) Menyediakan hand 
sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat 
yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll); (13) 
Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Kemudian 
memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Lalu memasang poster 
edukasi cara mencuci tangan yang benar; (14) Physical distancing dalam 
semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar-pekerja minimal 1 meter pada 
setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi 
saat di kantin, dll); (15) Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) di tempat kerja seperti makanan seimbang dan olahraga 
teratur; (16) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja 
mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak 
dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, 
setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

1
 

                                                           
1
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Keputusan 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di 
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Masa new normal merupakan suatu keadaan yang tidak biasa atau belum 

pernah terjadi dan belum pernah dilakukan sebelumnya, namun keadaan tersebut 

memaksa kita untuk menjadi biasa. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih 

melanda Indonesia. 

Keadaan ini pun memancing respon dari para pemangku kebijakan 

pendidikan untuk mengubah proses dan prosedur kegiatan pendidikan secara 

Online (daring). Namun di sisi lain, lembaga pendidikan juga dituntut untuk tetap 

memberikan layanan standar minimum kepada para stakeholder mereka di tengah 

kondisi Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), dan 

New Normal Era. Kondisi tersebut semakin mempersulit pendidikan khususnya di 

Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya.  

Padahal, peningkatan mutu merupakan sebuah tuntutan tersendiri bagi 

seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali di lembaga pendidikan 

madrasah. Metode pembelajaran secara online atau daring ini memang bukan hal 

baru bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan pada era new normal membuat kita 

harus menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini 

yang berbasis digital dan harus mengkombinasikan metode pembelajaran tatap 

muka di ruang kelas dan daring/jarak jauh. 

Surat edaran No 15 Tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari 

rumah dalam masa darurat bencana Covid-19 menjelaskan bahwa:  

(1) pengaturan mekanisme antar jemput peserta didik oleh satuan 
pendidikan, (2) sarana dan prasarana dilakukan sterilisasi secara rutin 
minimal dua kali, (3) pemantauan secara rutin kondisi warga sekolah 
oleh pihak sekolah, (4) menyediakan dan wajib memberikan tempat cuci 
tangan dengan sabun, (5) menerapkan protokol kesehatan seperti jaga 
jarak dan etika batuk dan bersin, dan (6) pembuatan narahubung oleh 

                                                                                                                                                               
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi). Menkes, 2020. 
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pihak sekolah berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di 
lingkungan sekolah.

2
  

Surat edaran di atas sangat memengaruhi kelangsungan pendidikan di 

Indonesia dalam melaksanakan pendidikan di masa new normal, untuk itu 

pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk pemangkasan 

beberapa sistem pembelajaran yang tepat dengan menggunakan kurikulum yang 

disesuaikan dengan wabah covid 19.  

Adanya perubahan dari masa pandemi menuju era new normal dan 

memasuki masa normal (pandemi berubah menjadi endemi), maka pola 

kepemimpinan di sekolah juga perlu adanya perubahan (transformasi), inilah 

alasan mendasar mengapa kepemimpinan transformasional menjadi pilihan 

peneliti untuk melihat bagaimana sekolah/madrasah tetap menjadi mutu 

pendidikan di masa transisi dari pandemi menuju ke endemi atau era new Normal 

(skema dilihat pada gambar 1.1). 

Saat ini memasuki kondisi new normal, selain peran pendidik yang 

langsung terlibat dalam proses pembelajaran (baik daring maupun luring) maka 

kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

strategis dengan menyesuaikan situasi yang berkembang sangat dibutuhkan. 

Perkembangan kepemimpinan dengan berbagai value (nilai) yang 

diberikan hingga saat ini masih menarik untuk diteliti, bahkan Luthans 

memandang walaupun nilai kepemimpinan sangat penting, kepemimpinan 

tetaplah sebuah “black box” atau konsep yang Interpretatif dan selalu 

                                                           

2
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 

Disease (Covid-19). Kemendiknas, 2020. 
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didefenisikan dengan berbeda, terutama peran yang memengaruhi 

kepemimpinan.3 

Dalam dunia pendidikan yang selalu bersifat dinamis, berbagai pengaruh 

yang melandasi perkembangan gaya kepemimpinan tersebut menggambarkan 

bahwa kepemimpinan bersifat terbuka serta berpeluang untuk dikaji dari berbagai 

sudut ilmu manajemen, sesuai dengan tuntutan sekolah/madrasah salah satu peran 

yang dimaksudkan adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah/madrasah 

menggerakkan semua potensi sumber daya sekolah/madrasah. 

Pengelolaan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki sekolah/madrasah  

sesuai tujuan pendidikan yang ingin dicapai tidak lepas dari  gaya kepemimpinan 

dari pemimpin sekolah/madrasah, baik dalam kondisi normal maupun dalam 

keadaan darurat, maka kepemimpinan kepala sekolah/madrasah harus tetap 

berjalan agar mutu pendidikan yang ingin dicapai tetap berjalan.  

Mengapa Kepemimpinan di sekolah penting diterapkan? Lebih lanjut 

Danim memberikan alasan (1) tuntutan pada sekolah untuk mencapai prestasi 

peserta didik pada tingkat yang lebih tinggi semakin besar; (2) sekolah diharapkan 

melakukan reformasi dan meningkatkan kinerjanya berbasis sekolah itu sendiri; 

(3) keharusan sekolah menerapkan sistem akuntabilitas di tingkat sekolah dan di 

depan publik; (4) pemeliharaan status quo tidak lagi dianggap dapat diterima; (5) 

konsep kepemimpinan sekolah dipersepsi mencerminkan dinamika dan sifat 

proaktif.4 

Kelima point di atas menempatkan kepemimpinan kepala 

sekolah/madrasah sebagai figur yang berperan penting untuk meningkatkan mutu 

                                                           
3
 Luthans Fred, Perilaku Organisasi edisi 10 (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 638. 

4
 Danim Sudarwan, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 44. 
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pendidikan di sekolah/madrasah. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

adalah tantangan yang selalu menjadi prioritas utama dalam pendidikan nasional, 

inilah pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah/madrasah yang menjadi 

ujung tombak mengawal pencapaian mutu pendidikan di sekolah. 

Realisasi dalam konteks peningkatan mutu tidak cukup hanya dengan 

sistem manajemen yang bersifat rutinitas dalam pengelolaan sekolah, apalagi 

terjadi keadaan darurat (pandemic covid-19), Sesuai dengan sifatnya yang 

kompleks dan unik, sekolah memerlukan perubahan (transformasi) gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang lebih visioner serta memiliki komitmen kuat 

untuk melakukan pembaharuan mengelola lingkungan sekolah dan sumber daya 

yang dimiliki sekolah secara professional, inilah salah satu alasan mengapa 

penelitian ini ingin mendalami kepemimpinan yang tranformatif kepala sekolah 

kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Tipe kepemimpinan dalam ilmu manajemen tentulah sangat beragam, 

alasan mengapa penulis mengambil kepemimpinan transformasional di sekolah? 

Karena kepemimpinan transformasional dalam kondisi new normal (transisi dari 

pandemic ke endemi) dapat lebih menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan 

pendidikan Nasional dari kondisi darurat menuju masa normal, tentu peran kepala 

sekolah memiliki fngsi yang strategis dalam menentukan kebijakannya sendiri.  

Kepemimpinan transformasional diharapkan menjadi suatu model 

kepemimpinan masa depan. Substansi dari model kepemimpinan adalah adanya 

peran Kepala Sekolah dalam usaha mengadakan pembaharuan atau perubahan 

yang dapat memacu pada peningkatan mutu secara totalitas. Walaupun disadari 

bahwa proses pembaharuan adalah usaha yang multidimensional sehingga tidak 

serta merta dilaksanakan dengan mudah tetapi bukan berarti tidak dapat 

dilaksanakan sama sekali. 
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Kepemimpinan transformasional, yaitu suatu karakter kepemimpinan yang 

berorientasi pada perubahan pada tataran nilai. Kepemimpinan transformasional 

diharapkan mampu mengajak komponen pendidikan secara bersama menggapai 

tujuan-tujuan yang lebih hakiki, ketimbang sekadar pemenuhan kepentingan 

jangka pendek. Pemimpin dengan karakter transformasional diharapkan tampil 

menjadi inspirasional sehingga mutu pendidikan diharapkan dapat lebih baik dan 

berkualitas. 

Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur‟an dijelaskan dengan berbagai 

istilah yaitu, Khalifah, Imam, Wali, Ulil Amri, Ra’in, Qawwam, Sultan, Malik, 

Za’im. Serta kepemimpinan juga dapat meneladani sifat-sifat kepribadian Nabi 

Muhammad Saw. Yang dikenal selama ini yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh, dan 

Fatanah. Adapun ayat Al-Qur‟an yang berkaitan hal itu tercantum dalam QS 

Sad/38: 26. yang berbunyi: 

كَ خَلِيفَةً فِِ  دُ ۥيََٰدَاوُ  فػَيُضِلَّكَ عَن  لْْوََىَٰ ٱوَلََ تػَتَّبِعِ  لَْْقِّ ٱبِ  لنَّاسِ ٱبػَيَْْ  حْكُمٱفَ  لْأَرْضِ ٱإِنََّ جَعَلْنََٰ
 لِْْسَابِ ٱ شَدِيد ٌۢ بِاَ نَسُوا۟ يػَوْ َـ لَْمُْ عَذَاب   للَِّّ ٱيَضِل وفَ عَن سَبِيلِ  لَّذِينَ ٱ إِفَّ    للَِّّ ٱسَبِيلِ 

 
Terjemahnya:  

“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena 
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.” (QS Sad/38: 26).5 

Berdasarkan ayat di atas, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini 

merupakan wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum 

kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta 

tidak berpaling darinya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya 

                                                           
5
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. I (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 

h. 454. 
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Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta melupakan hari hisab 

dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih. 

Sedangkan dalam penafsiran Quraish Shihab mengatakan Allah 

memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, “Hai Dâwûd, sesungguhnya 

kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah kami di muka bumi. Oleh karena 

itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat Kami. Jangan 

mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan 

mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang pedih, karena lalai akan hari 

pembalasan.6 

Jadi, ayat tersebut menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa 

dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa mengangkat 

Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa 

diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar 

Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang 

baik, yang diridai Allah, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya 

berpedoman kepada hidayah Allah. 

Burns dalam Yukl menjelaskan bahwa “kepemimpinan transformasional 

sebagai sebuah proses yang padanya para pemimpin dan pengikut saling 

menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi”.7 

Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor 

terpenting adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan 

proses pembelajaran yang berkualitas. Selain mutu proses pembelajaran, faktor 

                                                           
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 4. 
7
 Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi. Terj. Yusuf Udaya (Jakarta: Prenhalindo, 

1994), h. 296. 
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lain yang turut mempengaruhi mutu pendidikan adalah pengelolaan sumber daya 

sekolah. Hal tersebut berdasarkan survei nasional evaluasi pembangunan 

pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan 

LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama Tahun 2021 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.2 Realisasi Capaian Target Pembangunan Pendidikan Madrasah dan 

Pendidikan Keagamaan Formal Secara Nasional Tahun 2020-2024
8
 

 

Jika melihat pada dimensi (sasaran strategis) yang dihasilkan, masih 

terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya. Tiga 

dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi guru dan karakter siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas guru dan karakter siswa sudah tinggi. Namun  untuk 

skor penjaminan mutu dan kualitas pembelajaran lebih rendah yaitu : 87,42 untuk 

akreditasi dan 75,34 untuk kualitas pembelajaran. Hasil ini mengarahkan bahwa 

untuk meningkatkan pembangunan pendidikan agama dan keagamaan di 

Indonesia perlu prioritaskan penjaminan mutu melalui akreditasi lembaga 

                                                           
8
 Saimroh dkk, Evaluasi Pembangunan Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia 

dalam Perspektif Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Jakarta: Badan Litbang Agama, 

2021), h. 61. 
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pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan serta peningkatan mutu 

pembelajaran. 

Menurut Ma‟mur berbagai studi dan pengamatan di lapangan 

menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu 

pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan 

penyelenggaraan pendiikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan 

(output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memerhatikan pada 

proses pendidikan. Kedua penyelenggaraan dilakukan secara sentralistiki. Ketiga 

peran serta masyarakat selama ini terbatas pada dukungan dana.9 

Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan 

siswa dalam proses pembelajaran, ditambah lagi dengan kondisi geografi yang 

sangat kompleks dan budaya sekolah yang beraneka ragam, seringkali tidak dapat 

diapresiasikan secara lengkap oleh pengelola sekolah, disinilah dibutuhkan 

kepemimpinan kepala sekolah yang lebih transformatif. 

Pentingnya dikaji lebih jauh dan mendalam terletak pada substansi 

implementasinya di lapangan dan seberapa besar memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan pada ruang lingkup pengelolaan pembelajaran, 

pengelolaan keuangan, pengembangan karir guru dan pegawai, serta 

pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat. Disadari bahwa model 

kepemimpinan transformasional sudah ada seiring dengan keberadaan otonomi 

daerah, maka tidak menutup kemungkinan sudah ada yang meneliti hal ini 

sebelumnya. 

Peningkatan mutu pembelajaran ialah agenda besar pembelajaran di 

Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu pasti tidak 

                                                           

9
 Ma‟mur Jamal Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 17-18. 
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terlepas dari peranan bermacam pihak, salah satunya merupakan kedudukan 

tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ialah sesuatu komponen yang berarti 

dalam penyelenggaraan pembelajaran, yang bertugas menyelenggarakan aktivitas 

mengajar, melatih, mempelajari, meningkatkan, mengelola serta membagikan 

pelayanan teknis dalam bidang kependidikan.10  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,.11 

Berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 8 menyebutkan: Bahwa guru dan 

dosen wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.
12

 

Sekolah yang bermutu pasti model kepemimpinan kepala sekolah berperan 

selaku agen perubahan yang memilki keteladanan di mata pengikut serta 

mempunyai visi serta misi jauh ke depan buat memajukan serta menggapai 

prestasi sekolah yang diharapkan. Selaku seorang manajer di sekolah, kepala 

sekolah mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat besar dalam 

membuat suatu keputusan. 

Bermacam riset sudah dilakukan, menampilkan kalau dalam suasana 

perubahan lingkungan yang cepat, salah satu perihal yang menimbulkan prestasi 

sekolah serta kualitas lulusan menurun merupakan kepemimpinan kepala sekolah 

                                                           

10
 Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9. 

11
 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3. (Jakarta: Depdiknas, 2003). 

12
 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

Pasal 8, (Jakarta: Depdiknas, 2005). 
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yang kurang berhasil. Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah mempunyai 

kedudukan strategis dalam upaya peningkatan kualitas lulusan, yang sanggup 

menampilkan energi juang serta watak kompetitifnya dalam persaingan global. 

Perkembangan organisasi sekolah hendaknya membawa perubahan yang 

positif untuk lingkungan di dalam maupun di luar sekolah tersebut. pemimpin 

yang mampu membawa perubahan bagi organisasi sekolah sangat diperlukan 

untuk menghasilkan perubahan yang positif. Dalam hal ini, model kepemimpinan 

transformasional merupakan model kepemimpinan yang sangat cocok.  

Kepemimpinan transformasional berdasarkan kekayaan konseptual melalui 

empat komponen yakni idealized influenced, inspiration motivation, intellectual 

stimulation, individualized consideration diyakini akan mampu melahirkan 

pemikiran yang mengandung jangkauan ke depan, yang oleh karenanya perlu 

diadopsi ke dalam kepemimpinan kepala sekolah khususnya dalam rangka 

menunjang bentuk pembaharuan pendidikan. 

Kepemimpinan Transformasional, peran kepala sekolah bukan lagi seperti 

atasan yang menggunakan kekuasaan untuk memberikan perintah kepada 

bawahannya, melainkan sebagai pemimpin sekaligus partner yang dapat saling 

bekerjasama untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan moralitas. Kepala 

Sekolah bekerjasama dengan para tenaga kependidikan dan pendidik untuk 

meningkatkan kinerja sekolah sebagai suatu organisasi apalagi di era saat ini, 

dunia pendidikan sedang berada di era New Normal, yang dimana diakibatkan 

oleh wabah virus corona (Covid-19). 
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Gambar 1.3. Sub Indikator Kepemimpinan Transformasional
13

 

Pada gambar di atas, dasar penelitian ini adalah ingin mendalami secara 

kualitatif fokus model kepemimpinan transformasional yang terkait dengan 

kondisi new normal di MAN 2 Makassar untuk mencapai mutu pendidikan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, 

dalam hal ini peneliti membatasi hanya empat komponen dari delapan komponen 

yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan yaitu (1) Standar Isi; (2) 

Standar Proses pembelajaran; (3) Standar Kompetensi Lulusan; dan (4) Standar 

Penilaian, artinya walaupun dalam kondisi transisi dari pandemi ke endemi, 

kepala madrasah diharapkan tetap mampu menjaga kualitas pelayanan pendidikan 

di madrasah, dalam hal ini adalah MAN 2 kota Makassar. 

                                                           
13

 Bass, Leadership and Performance Beyond Expectation (New York: Academic Press, 

1985), h. 87. 
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Penerapan kepemimpinan transformasional tersebut diharapkan sekolah 

mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Peran 

pemimpin di sini yakni kepala sekolah dan gaya kepemimpinannya dapat 

memberikan pengaruh yang sangat penting. 

Di Kota Makassar terdapat 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yakni MAN 

1, MAN 2, dan MAN 3.  Di antara ketiga madrasah tersebut, peneliti memilih 

MAN 2 Makassar sebagai lokasi penelitian dengan alasan: 

Pertama Pendidikan Kepala Madrasahnya sedang menempuh S3, tentu 

secara akademik pola kepemimpinannya tentu memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan yang belum S3 dan ini sangat berkaitan dengan judul penelitian yang 

fokus pada manajemen kepemimpinan kepala madrasah. 

Kedua MAN 2 Makassar sebelum adanya peraturan baru bernama MAN 

Model Makassar, tentu pemberian nama sebagai Madrasah Model memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan Madrasah lainnya. 

Ketiga sebelum masa pandemi covid-19 MAN 2 telah menerapkan sistem 

pembelajaran perangkat LMS e-learning dan penggunaan media pembelajaran 

seperti edmodo, schology. MAN 2 kota makassar  juga menggunakan aplikasi  e-

learning kemenag begitu juga dengan penggunaan raport digital, ketika ada masa 

darurat (pandemic covid-19) MAN 2 Makassar sudah dapat mengantisipasinya, 

demikian juga memasuki masa era NEW NORMAL ini membuktikan bahwa 

kualitas MAN 2 Makassar dapat tetap terjaga, tentu kepala madrasah sangat 

berperan dalam mengawal kualitas madrasanya.14 

  

                                                           
14

 “Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar”, Situs Resmi Madrasah MAN 2 Makassar, 

https://man2modelmakassar.sch.id/ (12 April 2022). 

https://man2modelmakassar.sch.id/
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan untuk peneliti agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. penelitian ini berfokus pada penerapan kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

2 Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap peningkatan 

mutu pendidikan yang berfokus pada upaya menjadikan sekolah dan sumber daya 

yang ada menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat dari pada sebelumnya sesuai 

yang diharapkan. Adapun beberapa konsep kepemimpinan tranformasional yang 

dikembangkan oleh Bass dan menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 

(a) Idealized Influenced (Charismatics; (b) Inspirational Motivation; (c) 

Intellectual Stimulation;p (d) Individualized Consideration 

Sedangkan Mutu pendidikan yang dimaksud adalah kemampuan 

pengelolaan sistem pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang berkualitas 

sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Adapun 

standar mutu pendidikan yang akan diteliti sebagai berikut: (a) Standar isi; (b) 

Standar Proses Pembelajaran; (c) Standar Kompetensi Lulusan; (d) Standar 

Penilaian 

Faktor pendukung dan penghambat yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah faktor internal MAN 2 Makassar dan Faktor Eksternal (Orang 

tua/masyarakat, kebijakan dll) 

Untuk lebih jelasnya fokus penelitian yang dimaksudkan terkait dengan 

ketiga focus penelitian yang dimaksudkan, dapat dilihat pada tabel 1.1 Berikut ini: 
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Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Deskripsi Fokus 

1 Penerapan Kepemimpinan 

Transformasional Kepala 

Madrasah di MAN 2 Makassar 

Kepemimpinan Transformasional: 

1) Idealized Influenced  

2) Inspirational Motivation 

3) Intellectual Stimulation 

4) Individualized Consideration 

2 Mutu Pendidikan di MAN 2 

Makassar 

Mutu Pendidikan: 

1) Standar Isi 

2) Standar Proses Pembelajaran 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

4) Standar Penilaian 

3 Faktor Pendukung dan 

Penghambat pencapaian mutu 

pendidikan di MAN 2 Makassar 

1) Faktor Internal 

2) Faktor Eksternal 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, adapun 

beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional kepala madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar pada masa new 

normal? 
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2. Bagaimana pencapaian standar mutu pendidikan di MAN 2 Makassar pada 

masa new normal? 

3. Apa Faktor pendukung dan penghambat penerapan kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MAN 2 Makassar pada masa era new normal? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terkait penelitian 

yang dilakukan sebelumnya yang diambil dari hasil tesis, disertasi yang tidak 

dipublikasikan dan Jurnal Ilmiah yang telah dipublikasikan, maka didapatkan 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional dan 

mutu pendidikan. Penelitian tersebut diantaranya: 

1. Fauzuddin, 2011, disertasi Fauzuddin yang mengangkat judul 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah; Studi Multikasus pada 

Dua SMA Negeri dan Satu MA Negeri Berprestasi di Kota Banda Aceh. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 

multikasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh kepala sekolah sangat 

efektif dalam menciptakan sebuah  sekolah  menjadi berprestasi. 

Kesimpulannya Kepala Sekolah mengembangkan visi dan misi sekolah, 

melakukan berbagai perubahan disekolah, mendukung/ membantu 

transformasi individu guru.15 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzuddin, 

kepemimpinan yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan 

transformasional, namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam 

                                                           
15

 Fauzuddin, “Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah; Studi Multikasus pada 

Dua SMA Negeri dan Satu MA Negeri Berprestasi di Kota Banda Aceh”, Disertasi (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2011).  
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kepemimpinan yang dimaksud lebih mengarah pada bagaimana melihat 

kasus-kasus yang ada di sekolah tersebut secara umum, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan fokusnya pada bagaimana kualitas 

pendidikan dengan melihat 8 komponen kualitas pendidikan di madrasah 

dikaitkan dengan kepemimpinan transformasional. 

2. Hairudinor dkk, 2020, Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal 

Administrasi Bisnis. Penelitian ini mengangkat judul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengujian 

diketahui terdapat pengaruh secara signifikan Kepemimpinan 

Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja-kinerja 

Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Puruk Cahu secara simultan, karena 

berdasarkan uji regresi secara simultan (uji F) terlihat bahwa F hitung > F 

tabel atau signifikansi F < 5% dengan nilai koefisien determinasi (R Square) 

yang diperoleh sebesar 0,884. Hal ini berarti 88,4% Kinerja-kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variabel Kepemimpinan Transformasional 

dan Budaya Organisasi, sedangkan sisanya yaitu 11,6% Kinerja-kinerja 

Karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.16 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hairudinor dkk, 

kepemimpinan yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan 

transformasional, namun perbedaannya ialah penelitian tersebut lebih 

mengarah pada sebuah perusahaan, sedangkan penelitian yang akan saya 

                                                           
16

 Hairudinor dkk, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan”, Jurnal Administrasi Bisnis 10, No. 1 (2020). 
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lakukan fokusnya pada sebuah lembaga pendidikan dan lebih mengarah 

pada bagaimana mewujudkan mutu yang berkualitas. 

3. Erdiyanto dkk, 2020, Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Islamic 

Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, mengangkat judul 

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 02 

Lebong Bengkulu. Dalam penelitian ini, peningkatan mutu pendidikan di 

MAN 02 Kabupaten Lebong, Bengkulu. berangkat dari rumusan Visi 

madrasah sebagai landasan awal yakni visi dan misi yang jelas dan terukur 

dengan mengupayakan meningkatkan mutu pendidikan secara baik serta 

mencapai tujuan pendidikan madrasah tersebut, dalam wujud 

penyelenggaraan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta 

didik dengan mutu layanan pendidikan yang unggul melalui networking dan 

school sister dengan sekolah berkualitas baik.17 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Erdiyanto, yang diteliti 

juga membahas tentang Mutu pendidikan, namun perbedaannya indikator 

yang digunakan dalam Mutu Pendidikan yang dimaksud lebih mengarah 

pada mutu secara managerial tanpa ada indikator peran gaya kepemimpinan 

transformasional di dalamnya, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 

fokusnya pada kualitas pendidikan dengan melibatkan peran gaya 

kepemimpinan kepala sekolah di dalamnya. 

4. Naharin Suroyya, 2018, Tesis Suroyya mengangkat judul Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: 

Studi Multi Kasus di Mts Negeri Bandung dan SMP Negeri 1 Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka mengenai kepemimpinan 

                                                           
17

 Erdiyanto dkk, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 

02 Lebong Bengkulu”, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, No. 02 

(2020). 
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transformasional. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Kemampuan 

kepala sekolah mengimplementasikan visi dan misi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di MTsN Bandung dan SMPN 1 Tulungagung tercermin 

dari perilaku kepala sekolah dalam penyusunan visi dan misi sekolah 

dengan diskusi bersama, pembuatan program pendidikan dengan 

berpedoman pada standar mutu pendidikan, mengedepankan keteladanan 

dan menggerakkan warga sekolah ikut serta untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; (2) Kemampuan kepala sekolah memberikan dorongan yang 

menginspirasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Bandung dan 

SMPN 1 Tulungagung dapat diketahui dari perilaku kepala sekolah dalam 

menumbuhkan inspirasi melalui kisah-kisah inspiratif para pejuang, xviii 

pemberian contoh dalam menjalankan organisasi dan mendorong untuk 

meningkatkan kualitas kerja; (3) Kemampuan kepala sekolah 

mengembangkan ide kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 

Bandung dan SMPN 1 Tulungagung tercermin dari perilaku kepala sekolah 

dalam membudayakan penyelesaian masalah melalui sistem diskusi, 

menerima saran, kritik dan ide baru yang berguna bagi perkembangan 

sekolah, serta memberikan dukungan guru dan karyawan untuk 

mengembangkan produktivitas kerja melalui pembinaan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan.18 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Suroyya, 

kepemimpinan yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan 

transformasional, namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam 

kepemimpinan yang dimaksud lebih mengarah pada implementasi visi dan 

                                                           
18

 Naharin Suroyya, “Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan; Studi Multikasus di MTs Negeri Bandung dan SMP Negeri 1 

Tulungagung”, Tesis (Tulungagung: PPs IAIN Tulungagung, 2018). 
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misi sekolah dan pemberian inspirasi kepada lingkungan sekolah, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan fokusnya pada kualitas pendidikan 

dengan melihat 8 komponen kualitas pendidikan di madrasah. 

5. Peter dan Anderson, 2011, Karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal 

the Leadership Quartely, dengan judul penelitian Civic Capacity: Building 

on Transformational Leadership to Explain Succesfull Integrative Public 

Leadership. Penelitian ini, menggambarkan studi kepemimpinan publik 

yang integratif menyatakan bahwa teori kepemimpinan transformasional 

tidak berlaku untuk kolaborasi multi-sektor, tetapi kebutuhan untuk dapat 

ditambah dengan konstruksi tambahan yang disebut "Kapasitas sipil." 

Dengan tambahan konstruksi terdiri dari tiga komponen: sipil drive, koneksi 

sipil, dan pragmatisme sipil.19 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Peter dan Anderson, 

kepemimpinan yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan 

transformasional, namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam 

kepemimpinan yang dimaksud ialah dia ingin menambahkan 1 unsur yaitu 

kapasitas sipil untuk menguji kapasitas dari sebuah kepemimpinan , 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak ingin menambahkan dan 

ingin melihat gaya kepemimpinan tersebut berjalan dan efektif di sekolah. 

6. Joyce dkk, 2012, Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal The 

Leadership Quartely 23 (2012) 132-145, dengan judul penelitian Impact of 

Rater Personality on Transformational and Transactional Leadership 

Ratings. Hasil Penelitian ini membahas peran kepribadian penilai di 

peringkat transformasional dan kepemimpinan transaksional. Dalam satu 

                                                           
19

 Peter dan Anderson, “Civic Capacity: Building on Transformational Leadership to 

Explain Succesfull Integrative Public Leadership”, Jurnal the Leadership Quartely 23, (2011). 
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studi naturalistik, menemukan bahwa kepribadian penilai yaitu (keramahan, 

keterbukaan, extraversion, dan kesadaran) adalah positif berhubungan 

dengan peringkat kepemimpinan transformasional.20 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Joyce, kepemimpinan 

yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan transformasional, 

namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam kepemimpinan yang 

dimaksud lebih mengarah pada bagaimana perbandingan antara 

kepemimpinan transaksional dan transformasional yang relevan saat ini, 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak sedang menguji namun 

hanya melihat bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional di 

suatu lembaga pendidikan. 

7. Umer Paracha dkk, 2012, Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Glabal 

Journal of Management and Business Research Volume 12 Issue 4 Version 

1 march, dengan judul penelitian “Impact of Leadership Style 

(Transformational & Transactional Leadership) On Employee Performance 

& Mediating Role of Job Satisfaction” Study of Private School (Educator) 

In Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari gaya 

kepemimpinan pekerja di sekolah pakistan (Rawalpindhi dan Islamabad) 

dalam mendukung kinerja lebih berpengaruh positif kepemimpinan 

transaksional dari pada transformasional.21 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Umer, kepemimpinan 

yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan transformasional, 

                                                           
20

 Joyce dkk, “Impact of Rater Personality on Transformational and Transactional 

Leadership Ratings”, Jurnal the Leadership Quartely 23, (2012). 

21
Umer Paracha dkk, “Impact of Leadership Style: Transformational & Transactional 

Leadership On Employee Performance & Mediating Role of Job Satisfaction” Study of Private 

School (Educator) In Pakistan”, Glabal Journal of Management and Business Research 12 Issue 4 

Version 1 march, (2012). 
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namun perbedaannya dia menggunakan penelitian kuantitatif, untuk melihat 

bagaimana penerapan kepemimpinan transformasioanl di sekolah negara 

Pakistan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan penelitian kualitatif 

namun tidak melibatkan kepemimpinan transaksional. 

8. Abdelghafour dan Alzawahreh, 2011, Karya ilmiah yang dipublikasikan 

dalam Jurnal JIRSEA Volume 9 Number 1 May/June, dengan judul 

penelitian Transformational Leadership of Superiors and Creativity Level 

Among Faculty Members in Jordanian Universities. Penelitian ini meninjau 

perilaku kepemimpinan transformasional dan tingkat kreativitas dosen di 

Yordania. Sebuah sampel acak dari 200 anggota fakultas dipekerjakan 

dalam studi. Penelitian ini juga mengungkapkan korelasi yang sangat kuat 

dan positif antara kepemimpinan transformasional dan kreativitas, jadi, 

menunjukkan bahwa Semakin tinggi kepemimpinan transformasional 

perilaku atasan semakin tinggi kreativitas tingkat anggota fakultas.22 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdelghafour, 

kepemimpinan yang diteliti juga membahas tentang kepemimpinan 

transformasional, namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam 

kepemimpinan yang dimaksud lebih mengarah pada bagaimana 

kepemimpinan dikaitkan dengan kreatifitas para pengajarnya, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan fokusnya mengoptimalkan 

kepemimpinan transformasional terhadap beberapa komponen di sekolah. 

  

                                                           

22
 Abdelghafour dan Alzawahreh, “Transformational Leadership of Superiors and 

Creativity Level Among Faculty Members in Jordanian Universities”, Jurnal JIRSEA 9 No. 1 

May/June, (2011). 



24 
 

 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Mendeskripsikan penerapan kepemimpinan transformasional kepala 

madrasah di MAN 2 Makassar sehingga mampu melaksanakan mutu 

pendidikan pada masa new normal. 

b. Menganalisis pola kepemimpinan kepala madrasah terkait mutu pendidikan 

pada masa new normal, khususnya mutu kurikulum, sehingga dimasa 

mendatang jika terjadi hal yang sama dapat diantisipasi, bukan saja untuk 

MAN 2 Makassar tapi juga untuk sekolah/madrasah lainnya. 

c. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

kepemimpinan kepala MAN 2 terkait mutu pendidikan di masa new normal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi pada pengembangan konsep 

kepemimpinan. Terutama pengembangan konsep kepemimpinan transformasional 

yang dikaitkan dengan manajemen mutu pendidikan. 

b. Kegunaan praktis 

1) Dapat dijadikan masukan bagi MAN 2 Makassar untuk mengembangkan 

dan atau mempertahankan hal-hal yang dianggap baik dan memperbaiki 

beberapa hal yang masih dianggap lemah dalam pengelolaan manajemen 

madrasah guna terwujudnya pendidikan yang bermutu. 

2) Sebagai bahan masukan bagi stakeholder terutama pihak Kementerian 

Agama, khususnya bidang madrasah dalam meningkatkan kualitas mutu 
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kurikulum madrasah dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna 

pendidikan pasca terjadinya hal-hal yang bersifat darurat. 

3) Dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan pola kepemimpinan bagi 

kepala sekolah secara umum, pasca terjadinya masa darurat (era new 

normal). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan (Leadership) 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Istilah kepemimpinan merupakan terjemahan resmi dari leadership yang 

sebenarnya merupakan suatu istilah yang belum terlampau lama digunakan dalam 

bahasa Inggeris. Mar‟at mengatakan, “The Oxford English Dictionary mencatat 

bahwa kata pemimpin dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1300. 

Bagaimanapun, kata „kepemimpinan‟ belum muncul sebelum tahun 1800.” Sejauh 

ini belum ada penelitian khusus tentang kapan kata “pemimpin” dan 

“kepemimpinan” mulai digunakan dalam bahasa Indonesia.23 

Untuk memahami apa arti istilah kepemimpinan (leadership) itu maka ada 

baiknya dikemukakan beberapa definisi yang dibuat oleh para ahli manajemen. 

Sebenarnya ada banyak definisi yang telah dibuat oleh para ahli, bahkan dapat 

dikatakan bahwa hampir setiap ahli membuat definisinya sendiri, namun untuk 

saat ini hanya tiga definisi yang akan dikemukakan yang diharapkan dapat 

membantu kita untuk memahami apa sebenarnya kepemimpinan itu. 

George A. Terry mengatakan bahwa “leadership is the relationship in 

which one person, or the leader, influences others to work together willingly on 

related tasks to attain that which the leader desires.” Jadi bagi Terry, 

kepemimpinan ialah upaya untuk mempengaruhi orang-rang lain agar secara 

sukarela orang-orang itu bekerja sama untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh 

si pemimpin.24 

                                                           
23

 Mar‟at, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 8. 

24
  George A. Terry, Principles Of Management (Ilinois: Homewood, 1972), h. 458. 
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Harold Koontz dan Heinz Weihrich mengatakan bahwa kepemimpinan itu 

adalah “the art or process of influencing people so that they will strive willingly 

and enthusiastically toward the achievement of group goals.” Senada dengan 

Terry, Koontz dan Weihrich juga berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah 

keahlian atau proses untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya orang-orang 

itu bersedia dengan penuh semangat bekerja keras demi tercapainya tujuan 

kelompok.25 

James A.F. Stoner dan Charles Wankel mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah “the process of directing and influencing the task-related activities of 

group members”. Jadi bagi mereka, kepemimpinan itu merupakan proses 

mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan hubungan kerja anggota kelompok 

yang terkait.26 

Ketiga definisi di atas terlihat beberapa unsur penting dalam 

kepemimpinan, yaitu: pemimpin, proses mengarahkan dan proses mempengaruhi, 

orang lain (yang dipimpin), dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan 

unsur-unsur penting itu, kita dapat menyusun suatu definisi kepemimpinan dalam 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sebagai berikut: Kepemimpinan 

adalah suatu proses dari kegiatan para pemimpin untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi orang lain agar supaya mereka bersedia bekerjasama demi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan dalam Al-Qur‟an dijelaskan dengan berbagai istilah yaitu, 

Khalifah, Imam, Wali, Ulil Amri, Ra’in, Qawwam, Sultan, Malik, Za’im. Serta 

kepemimpinan juga dapat meneladani sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad 

                                                           

25
 Koontz Harold and Heinz Weihrich, Management (Singapore: McGraw-Hill Book 

Company, 1988), h. 437. 

26
 Stoner A.F. James dkk, Manajemen Jilid II. Terj. Alexander Sindoro (Jakarta: PT. 

Prenhallindo, 1987), h. 445. 
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Saw. yang dikenal selama ini yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatanah. Adapun 

ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan hal itu tercantum dalam QS Al-Furqan/25: 74. 

yang berbunyi: 

  اِمَامًاوَالَّذِيْنَ يػَقُوْلُوْفَ رَبػَّنَا ىَبْ لَنَا مِنْ ازَْوَاجِنَا وَذُريَِّّٰتِنَا قػُرَّةَ اعَْيٍُْ وَّاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَْْ 
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), 
dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS 
Al-Furqan/25: 74).27 

Tafsir Ibnu Katsir terkait ayat di atas mengatakan bahwa para pemberi 

petunjuk dan para penyeru kebaikan (nabi dan rasul Allah swt.) menginginkan 

agar ibadah mereka berhubungan dengan ibadah generasi penerusnya, yaitu anak 

cucu mereka. Mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh 

menurun kepada selain mereka dengan membawa manfaat, yang demikian itu 

lebih banyak pahalanya dan lebih baik akibatnya. 

Ayat di atas menjelaskan tentang permintaan hamba untuk mendambakan 

buah hati atau keturunan yang sudah termaktub dalam Al-Qur‟an. Serta seorang 

pemimpin (kepala keluarga) yaitu kepemimpinan dalam beragama merupakan 

bagian dari hal yang wajib untuk kita harapkan. 

Selanjutnya dalam QS Al-Mu‟minun/23: 8 yang berbunyi: 

 وَالَّذِينَ ىُمْ لِأَمَانََتِِِمْ وَعَهْدِىِمْ رَاعُوفَ 
Terjemahnya: 

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan 

janjinya” (QS Al-Mu‟minun/23: 8). 

                                                           
27

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. I (Solo: Tiga Serangkai, 2015), 

h. 359. 
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Quraish Shihab dalam penafsirannya terkait ayat di atas menyatakan 

bahwa orang-orang Mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan 

kepadanya, baik harta, perkataan (pesan) atau perbuatan dan sebagainya. Juga 

selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka. 

Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji.28 

Ayat tersebut Allah menerangkan sifat keenam dari orang mukmin yang 

beruntung itu, ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari 

Allah ataupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka dititipkan 

barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, 

maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan 

tidak berbuat khianat. Demikian pula bila mereka mengadakan perjanjian, mereka 

memenuhinya dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan 

seperti tersebut dalam sebuah hadis yang masyhur, yang menyatakan bahwa 

tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu kalau berbicara suka berdusta, jika 

menjanjikan sesuatu suka menyalahi janji dan jika diberi amanat suka berkhianat. 

Teori tentang kepemimpinan sebenarnya baru muncul pada akhir abad ke-

19 dan sejak itu pemikiran di bidang ini terus berkembang. Teori-teori yang 

mencerminkan pemikiran populer pada masa itu silih berganti. Para peneliti 

memusatkan perhatian pada sifat pribadi, ciri fisik, bagaimana keadaan 

mempengaruhi kepemimpinan serta hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. 

Berbagai teori pun berguguran seiring munculnya penelitian baru yang menggeser 

pemikiran lama. Meskipun pengetahuan mengenai teori-teori ini tidak akan 

menjadikan Anda pemimpin yang lebih baik, namun ini dapat membantu Anda 

menempatkan kepemimpinan dalam konteksnya dan mengembangkan pemikiran 

                                                           
28

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 4. 
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Anda tentang kepemimpinan. Crainer
 

meringkas beberapa penelitian kunci 

tentang kepemimpinan. Ketakutan kita yang terbesar bukanlah bahwa kita tidak 

mampu. 

Banyak naskah mengenai kepemimpinan terfokus pada pemimpin dan 

pahlawan agung dari masa lampau yang telah disinggung di atas, yang 

kebanyakan telah tiada. Belakangan ini, kita berpaling kepada tokoh-tokoh seperti 

Margaret Thatcher, Richard Branson dan Jack Welch. Gene Horan di Ashridge 

berujar "Daftar tokoh yang masih hidup begitu sering berubah, sehingga kita 

mungkin berkesimpulan bahwa kita belum sungguh-sungguh memenuhi syarat 

sebagai pemimpin selama kita masih hidup". 

Salah satu mitos mengenai kepemimpinan adalah bahwa kita memerlukan 

status tinggi dan gelar untuk menjadi pemimpin. Tidak demikian halnya. Anda 

tidak perlu mencapai pangkat tinggi untuk menjadi pemimpin, Kepemimpinan 

bukan suatu tempat, melainkan sebuah proses. Hingga saat ini, belum ada seorang 

pun yang pernah menemukan adanya gen pemimpin. Warren Bennis, pengarang 

buku kepemimpinan yang disegani, percaya bahwa seseorang menjadi pemimpin 

lebih banyak karena pengalamannya dibandingkan karena garis keturunannya. 

Kepemimpinan adalah Fenomena Pemimpin, Pengikut dan Situasi 

Suatu kepemimpinan membawa arti adanya fenomena kompleks yang melibatkan 

pemimpin, pengikut, dan situasi. Tiga elemen ini saling berinteraksi dalam 

hubungan saling membutuhkan dengan kapasitasnya masing-masing: pemimpin 

(personalitas, posisi, kepakaran, dsb), pengikut (kepercayaan, kepatuhan, 

pemikiran kritis, dsb), dan situasi (kerja, tekanan/stress, lingkungan, dsb). 

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun moralitas 

terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi 
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pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di 

dalam menjalankan kepemimpinannya. 

Teori dasar munculnya kepemimpinan menurut Kartono, Munculnya 

pemimpin secara garis besar tiga teori yang menonjol, pertama Teori Genetis 

(Pemimpin itu tidak dibuat tetapi lahir jadi pemimpin, secara filosofis teori ini 

menganut pandangan deterministis), Kedua Teori Sosial, ini merupakan lawan 

dari teori genetis yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, 

dan dibentuk tidak lahir begitu saja, Ketiga Teori Ekologis (sintesis) muncul 

sebagai reaksi dari kedua teori sebelumnya, yang artinya pemimpin bila memiliki 

bakat sebagai pemimpin dan dikembangkan melalui pengalaman.29 

Menurut Kartono banyak studi ilmiah dilakukan orang mengenai 

kepemimpinan, dan hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Teori-teori 

yang muncul menunjukkan perbedaan dalam: a) pendapat dan uraiannya; b) 

metodologinya; c) interpretasi yang diberikan; d) kesimpulan yang ditarik.30 

Menurut Kadarisman ciri seorang pemimpin kelompok (team leader) yang 

memiliki kecerdasan hakiki yang tinggi tercermin dalam kemampuannya untuk 

memahami apa yang menjadi tanggungjawab kepemimpinannya, menyelami 

kondisi bawahannya, kesediaan untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan 

konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta komitmennya untuk 

membawa setiap bawahan yang dipimpinnya mengeksplorasi kapasitas dirinya 

sehingga menghasilkan prestasi tertinggi.31 

                                                           

29
 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu? 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 33-34. 

30
 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal 

Itu?, h. 71. 

31
  Kadarisman M, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 214. 
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Jenis-jenis teori kepemimpinan sangat variatif dikemukakan dalam 

berbagai literatur, misalnya yang dikemukakan Salusu, membagi teori 

kepemimpinan menjadi 8 (delapan) jenis yaitu: (1) Teori-teori besar (Great-Man 

Theories) Teori ini dipopulerkan pada 1840-an oleh penulis Skotlandia Thomas 

Carlyle, dan pada tahun 1860 Herbert Spencer merumuskan argumennya sehingga 

tetap berpengaruh sepanjang abad ke-20 sampai sekarang; (2) Teori Sifat (Traith 

Theories); (3) Teori Lingkungan (Environmental Theories); (4) Teori Situasional 

pribadi (Personal-Situasional Theories); (5) Teori Psikoanalitik (Psycoanalityc 

Theories); (6) Teori Antisipasi-Interaksi (Interaction-Expectation Theories); (7) 

Teori manusia (Humanistic Theories); (8) Teori Pertukaran (Exchange 

Theories).32 

2. Pengelompokan Kepemimpinan 

a. Kelompok kepemimpinan klasik 

1) Kepemimpinan model Taylor 

Mengenai kepemimpinan menurut teori perilaku, ada tiga hasil penelitian 

yang menoncol yakni pertama Studi kepemimpinan  Iowa yang diteliti oleh 

Ronald Lippitt dan Ralp K. White, kemudian yang kedua di Ohio State University 

dan penelitian yang dilakukan di University of Michigan. Para peneliti tentang 

kepemimpinan tinjauan perilaku lebih saat ini banyak memberikan apresiasi 

kepada penelitian yang dilakukan di Ohio dan Michigan. 

                                                           

32
 Salusu J, Pengambilan Keputusan Strategic. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi 

Nonprofil (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000), h. 198-201. 
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Publikasi karya Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911 yang berjudul: 

Principle of Scientific Management, mencirikan permulaan konstruksi teori secara 

serius bidang manajemen dan organisasi-organisasi.33 

Taylor sebagai seorang ahli teknik mesin sekaligus bapak Manajemen 

Ilmiah (Father of scientific Management) menemukan gaya kepemimpinan dalam 

meimpin perusahaan sebagai berikut: (1) Cara terbaik untuk meningkatkan hasil 

kerja adalah dengan meningkatkan teknik atau metode kerja, dampaknya adalah 

manusia dianggap sebagai mesin; (2) Manusia untuk manjemen, bukan 

manajemen untuk manusia; (3) Fungsi manajemen menetapkan kriteria prestasi 

untuk mencapai tujuan; (4) Fokus pemimpin adalah berada pada pertumbuhan.34 

2) Kepemimpinan model Mayo (1920) 

Kepemimpinan model Mayo sangat terkenal dengan gerakan hubungan 

manusiwi yang merupakan reaksi dan revisi kepemimpinan ala Taylor yang 

memperlakukan manusia sebagai mesin.35 

3) Studi Iowa (1930) 

Penelitian ini dilakukan oleh Lippit dan White dari Universitas Iowa, pada 

tahun 1930 yang menaliti anak yang berumur 10 tahun dengan memainkan peran 

kepemimpinan Otoriter, demokratis dan Laize Faire.36 

4) Studi kepemimpinan Universitas Ohio 

Di antara beberapa program besar penelitian kepemimpinan yang 

terbentuk setelah perang Dunia II, satu yang paling signifikan adalah penelitian 
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 Winardi, Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Bidang Manajemen (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), h. 124. 

34
 Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 86-87. 

35
 Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 87. 

36
 Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi, h. 87. 



34 
 

 
 

yang dipimpin oleh Fleishman dan rekan-rekannya di Bureau of Bussines 

Research di Ohio State University. Program ini menghasilan perkembangan teori 

dua faktor dari kepemimpinan, yaitu membentuk struktur dan konsiderasi.37 

Hasil penelitian yang dilakukan di Ohio tidak semuanya dapat 

digeneralisasikan terhadap jenis-jenis pemimpin. Beratus-ratus studi telah 

dilakukan terhadap efek concideration dan initiating structure, namun hasil bagi 

kebanyakan kriteria tidaklah konsisten dan konklusif. 

Sebagaimana Bass, Kerr dan Schrieshein. Yukl dalam Pasolong pada 

beberapa studi para bawahan lebih puas dan bekerja lebih baik dari seorang 

pemimpin yang structuring, sedangkan studi lainnya hubungan yang kebalikan 

atau hubungan yang nyata tidak ditemukan. Penemuan tersebut juga tidak 

konsisten mengenai hubungan concideration dan kriteria kinerja. Satu-satunya 

hubungan yang cukup konsisten adalah efek concideration terhadap kriteria 

kepuasan.38 

Selanjutya dibentuk empat kuadran untuk menunjukan variasi kombinasi 

Struktur Inisiasi (perilaku tugas) dan konsiderasi (perilaku hubungan). 

5) Studi kepemimpinan Michigan 

Fokus penelitian Michigan adalah identifikasi hubungan diantara perilaku 

pemimpin, proses kelompok dan ukuran mengenai kinerja kelompok.39 

Dalam study awal yang dilakukan oleh survey research center University 

Michigan tahun 1947, ada usaha untuk menghampiri studi kepemimpinan dengan 

menemukan gugus karakteristik yang tampak berhubungan satu dengan yang lain 

                                                           

37
 Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 9. 

38
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serta berbagai indikator efektivitas. Studi-studi ini mengidentifikasi tiga konsep, 

yang mereka sebut orientasi tugas, orientasi hubungan, dan orientasi partisipatif. 

Para pemimpin yang dilukiskan berorientasi pegawai menekankan aspek 

hubungan dari pekerjaan mereka. Mereka merasa bahwa setiap pegawai adalah 

penting dan menaruh perhatian terhadap setiap orang, dengan menerima 

individualitas dan kebutuhan pribadi mereka. Orientasi produksi menekankan 

pada hasil dan aspek-aspek teknis pekerjaan; para pegawai dipandang sebagai alat 

untuk mencapai tujuan organisai. Kedua orientasi ini sejalan dengan konsep 

kontinum perilaku pemimpin yang autokratis (tugas) dan demokratis (hubungan). 

Para peneliti dari Michigan mengamati tindakan-tindakan pengawas dan 

kemudian melakukan survei terhadap para bawahannya. Para peneliti 

berkesimpulan bahwa mereka dapat mengukur perilaku para pengawas dengan 

dimensi tunggal. Dimana ujung yang satu dinamakan “terpusat pada pekerja” 

(Employee centered) sementara ujung yang lainnya dinamakan “terpusat pada 

tugas” (task centered).40 

Riset di University of Michigan  mengidentifikasi dua jenis perilaku 

kepemimpinan. Pertama, orientasi pekerja yaitu perilaku pemimpin yang 

mendekati bawahan dengan penekanan hubungan manusia yang kuat. Mereka 

menaruh perhatian pada pekerja sebagai makhluk hidup, menghargai 

individualitas mereka, dan memberi perhatian khusus atas kebutuhan pribadi 

mereka. Kedua, orientasi produksi, terdiri atas perilaku pemimpin yang 

menekankan pada aspek teknis dan produksi dari suatu pekerjaan. Berdasarkan 

pada orientasi ini, pekerja dilihat sebagai alat guna menyelesaikan pekerjaan. 
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b. Kelompok kepemimpinan modern 

1) Teori Sifat 

Teori sifat kepemimpinan juga disebut Traith Theory. Teori sifat ini 

beracu terhadap pandangan sifat-sifat, watak-watak dan karakter yang dimilik 

oleh seorang individu. Sifat merupakan bawaan yang mempengaruhi segala 

tingkah laku, perbuatan serta tindakan dalam mengambil suatu keputusan. Dengan 

demikian penganut teori sifat ini memandang pentingnya sifat manusia dalam 

kepemimpinan. 

Menurut Rivai, Teori ini berusaha untuk mengidentifikasi karakterisitik 

khas (fisik, mental, kepribadian). Yang dikaitkan dengan keberhasilan 

kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan 

manajerial disebabkan karena kemampuan-kemampuan luar biasa seorang 

pemimpin.41 

Makawimbang mengungkapkan bahwasanya kemampuan pribadi yang 

dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri 

didalamnya. Walaupun Teori sifat memiliki berbagai kelemahan dan dianggap 

sebagai teori yang sudah kuno, namun nilai-nilai moral dan akhlak justru sangat 

diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan sistem keteladanan.42 Lain hal 

dengan yang diungkapkan Wahyudi, pendekatan berdasarkan sifat mengkaji 

tentang perangai dan kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang 

berhasil dan tidak berhasil.43 
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Wahjosumidjo, pendekatan sifat (The Trait Approach) keberhasilan 

seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan 

ditentukan pula oleh kecakapan/keterampilan (skill) pribadi pemimpin.44 

Kartono mengatakan diantara para penganut teori sifat ini dapat disebutkan 

Ordway Tead dan George R. Terry yang mengemukakan 10 sifat yakni: (1) Energi 

Jasmaniah dan Mental (physical and nervous energy); (2) Kesadaran akan tujuan 

dan arah (a sense of purpose and direction); (3) Antusiasme (enthusiasm: 

semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar); (4) Keramahan dan Kecintaan 

(Firiendliness and affection); (5) Integritas (integrity: keutuhan, kejujuran, 

ketulusan hati); (6) Penguasaan teknis (technical mastery); (7) Ketegasan dalam 

mengambil keputusan (decisiveness); (8) Kecerdasan (intelligence); (9) 

Keterampilan mengajar (teaching skill); (10) Kepercayaan (Trust).45 

2) Teori situasional atau kontingensi 

Teori Kontijensi dalam kajian kepemimpinan fokus pada interaksi antara 

variabel-variabel yang terlibat di dalam situasi serta pola-pola perilaku 

kepemimpinan. Teori Kontijensi didasarkan atas keyakinan bahwa tidak ada 

satupun gaya kepemimpinan yang cocok bagi aneka situasi. 

Beberapa pengembangan Model Teori kontijensi terdiri atas pertama 

Model kontijensi LPC dari Fred Edward Fiedler menjelaskan bagaimana situasi 

menengahi hubungan antara efektivitas kepemimpinan dengan ukuran ciri yang 

disebut “Nilai (LPC) rekan kerja yang paling tidak disukai, Kedua Model 

kontijensi dari Victor Harold Vroom dan Philip adalah kebutuhan akan 

                                                           

44
  Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 22. 

45
 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal 

Itu?, h. 43-50. 



38 
 

 
 

kepemimpinan yang lebih partisipatif saat terdapat sebuah tugas yang rumit dan 

tidak terstruktur dan bawahan (atau anggota tim) memiliki pengetahuan yang 

relevan dan ide kreatif mengenai bagaimana melakukan tugas itu.46 

3) Teori jalan kecil (1974) 

Sekarang ini salah satu pendekatan yang paling diyakini adalah teori path-

goal, teori path-goal adalah suatu model kontijensi kepemimpinan yang 

dikembangkan oleh Robert House, yang menyaring elemen-elemen dari penelitian 

Ohio State tentang kepemimpinan pada inisiating structure dan consideration 

serta teori pengharapan motivasi. 

Dasar dari teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk 

membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah 

dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka 

sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Istilah path-

goal ini datang dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif memperjelas jalur 

untuk membantu anggotanya dari awal sampai ke pencapaian tujuan mereka, dan 

menciptakan penelusuran disepanjang jalur yang lebih mudah dengan mengurangi 

hambatan dan pitfalls.47 

Menurut teori path-goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh 

bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah sumber 

kepuasan saat itu atau masa mendatang. Perilaku pemimpin akan memberikan 

motivasi sepanjang (1) membuat bawahan merasa butuh kepuasan dalam 

pencapaian kinerja yang efektif, dan (2) menyediakan ajaran, arahan, dukungan 

dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja efektif. 
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Untuk pengujian pernyataan ini, Robert House mengenali empat perilaku 

pemimpin. Pemimpin yang berkarakter directive-leader, supportive leader, 

participative leader dan achievement-oriented leader. Berlawanan dengan 

pandangan Fiedler tentang perilaku pemimpin, House berasumsi bahwa pemimpin 

itu bersifat fleksibel. Teori path-goal mengimplikasikan bahwa pemimpin yang 

sama mampu menjalankan beberapa atau keseluruhan perilaku yang bergantung 

pada situasi. 

Model kepemimpinan  path-goal  berusaha meramalkan efektivitas 

kepemimpinan  dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi 

efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk 

melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut 

sebagai pathgoal karena memfokuskan pada bagaimana pimpinan mempengaruhi 

persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan 

untuk menggapai tujuan. Teori Path-Goal sebagai salah satu pendekatan dalam 

kepemimpinan masih termasuk ke dalam kategori Pendekatan Kontijensi. Teori 

ini dikembangkan oleh Robert J. House and Gary Dessler. 

Teori ini mengajukan pendapat bahwa kinerja bawahan dipengaruhi oleh 

sejauh mana manajer mampu memuaskan harapan-harapan mereka. Teori Path-

Goal menganggap bawahan memandang perilaku pemimpin sebagai pengaruh 

yang mampu memotivasi diri mereka, yang berarti pertama, Kepuasan atas 

kebutuhan mereka bergantung atas kinerja efektif, dan kedua Arahan, bimbingan, 

pelatihan, dan dukungan yang diperlukan. 

Banyak tokoh telah melakukan pengajian secara mendalam tentang 

perilaku kepemimpinan dengan berbagai pendekatan dan objek kajian yang 

menjadi pusat perhatian mereka sebagai keinginan pengungkapan efektivitas 

kepemimpinan terhadap perputaran roda organisasi. Faktanya dari berbagai kajian 
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tersebut, kemudian bermunculan berbagai macam teori kepemimpinan yang 

menghiasi perkembangan kajian akademik kepemimpinan. Terkait 

kepemimpinan, ada beberapa pengkajian yang menemukan berbagai model 

kepemimpinan, yaitu, 1) kepemimpinan kharismatik; 2) Transformasionalis; 3) 

Demokratis; 4) Otokratis; 5) dan Paternalistik.48 

B. Kepemimpinan Transformasional (Transformasional Leadership) 

Konsep awal tentang kepemimpinan transformasional telah diformulasi 

oleh Burns dari penelitian deskriptif mengenai pemimpin-pemimpin politik. Burns 

menjelaskan kepemimpinan transformasional sebagai sebuah proses yang padanya 

para pemimpin dan pengikut saling manaikkan diri ke tingkat moralitas dan 

motivasi yang lebih tinggi”.49 

Teori kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan terakhir 

yang hangat dibicarakan selama dua dekade terakhir ini. Gagasan awal mengenai 

model kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh James Mc Gregor 

Burns yang menerapkannya dalam konteks politik dan selanjutnya ke dalam 

konteks organisasional oleh Bernard Bass.50 

Danim memberikan batasan kepemimpinan transformasional sebagai ” 

kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan data atau melalui orang lain 

untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang bermakna sesuai target capaian yang telah ditetapkan”.51 
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Burns menjelaskan bahwa ”kepemimpinan transformasional sebagai 

sebuah proses yang padanya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri 

ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi”.52 

Upaya pengenalan lebih dalam tentang konsep kepemimpinan 

transformasional ini, Bass mengemukakan adanya kepemimpinan transaksional 

yaitu kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. 

Kepemimpinan jenis ini didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan 

suatu proses pertukaran (exchange process) di mana para pengikut mendapat 

imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin. 

Gaya kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang 

menekankan untuk transaksi antara pemimpin dan bawahan hal tersebut penting 

dalam sebuah organisasi, sebagian besar keberhasilan dan kegagalan dari 

organisasi ditentukan oleh kepemimpinan, karena kepemimpinan suatu 

kemampuan untuk meyakinkan dan memobilisasi orang lain untuk bekerja 

bersama-sama sebagai sebuah tim di bawah kepemimpinannya untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

Kepemimpinan transaksional dapat mempengaruhi secara positif atau 

negatif pada kepuasan kerja. Hal ini tergantung pada penilaian karyawan. Efek 

positif bisa terjadi ketika karyawan menganggap bahwa gaya kepemimpinan 

transaksional tidak dapat dipercaya karena mereka tidak menepati janji, tidak 

jujur, atau tidak transparan.53 

Kepemimpinan Transaksional di jelaskan sebagai motivasi pengikut, 

terutama melalui perubahan berdasarkan Reward Kontingen. Pada prinsipnya, 
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kepemimpinan transaksional merupakan upaya untuk memotivasi bawahan 

dengan bertukar manfaat untuk bekerja dengan bawahan, dan menunjukkan 

bahwa para pemimpin Transaksional menekankan untuk bertukar dan nilai 

ekonomi dalam jangka pendek. 

Kepemimpinan Transaksional yang disebut dengan Variabel Independen 

(X2) mempunyai Indikator: 1) Reward Kontingen, yaitu pemimpin membuat 

kesepakatan kerja tentang apa yang harus dilakukan bawahan dan memberikan 

imbalan yang menjanjikan; serta pemimpin memberikan harapan yang jelas. 2) 

Manajemen Pengecualian aktif dan pasif, artinya pemimpin selalu memonitor 

penyimpangan dari standar kerja yang ditetapkan; serta pemimpin mengambil 

tindakan korektif sebelum masalah menjadi kronis dan memantau pekerjaan 

karyawan dan terus melacak ada atau tidaknya kesalahan.54 

Sementara itu kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang 

dipertentangkan dengan kepemimpinan yang memelihara status quo. 

Kepemimpinan transformasional inilah yang sungguh-sungguh diartikan sebagai 

kepemimpinan yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh bekerja menuju 

sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak 

pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan 

organisasi menuju arah baru.55 

Kepemimpinan transformasional di definisikan sebagai kepemimpinan 

yang melibatkan perubahan dalam organisasi (dipertentangkan dengan 

kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo). Kepemimpinan ini 

juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan 
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memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran "tingkat 

tinggi" yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. 

Reformasi pendidikan dalam realitanya begitu kompleks, karena dalam rangka 

peningkatan mutu sekolah, perbaikan substansi makna proses tidak dapat 

dipisahkan dengan tataran sumber daya manusia, yaitu reformasi menyangkut 

sikap mental, kemauan untuk berubah, daya suai terhadap perubahan, nilai 

madani, profesionalisme, daya kolaborasi, kemampuan kerjasama dan sebagainya. 

Tantangan terberat dewasa ini terletak pada perspektif manajerial, yaitu 

bagaimana membangun sebuah penalaran dan mengimplementasikan ke tingkat 

praktik dengan sebuah gaya kepemimpinan transformasional di sekolah. 

Kepemimpinan transformasional inilah secara akademis diyakini mampu 

menjawab tantangan restrukturisasi sekolah secara kekinian. 

Leithwwod dan Jantzi dalam Danim menyatakan bahwa “hadirnya gaya 

kepemimpinan transformasional sangat potensial dalam membangun komitmen 

tingkat tinggi pada guru untuk merespons kompleksitas dan ketidakpastian yang 

bersifat alami atau warisan tradisi dari agenda reformasi sekolah”.56 

Pada beberapa diskusi tentang transformasional selalu dikaitkan dengan 

kepemimpinan transaksional. Bass berpendapat bahwa “konsep model 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional mirip dengan 

konsep model pemimpin dan manajer”. Yakni seorang pemimpin transformasional 

selalu muncul dalam situasi krisis, masa perubahan, dan selalu berkembang 
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sementara pemimpin transaksional bekerja dalam suatu situasi yang lebih bersifat 

birokrasi mekanistis, yang cenderung menyukai kondisi status quo.57 

Pengelolaan sekolah oleh Kepala Sekolah dalam upaya mencapai tujuan 

meskipun dengan kepemimpinan transformasional maupun transaksional memiliki 

kesamaan peran yaitu bekerja untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan tetapi keduanya memiliki strategi yang berbeda dalam melaksanakan 

fungsi dan memotivasi bawahan. 

Seorang pemimpin transformasional, menurut Benis dan Nunus adalah 

“seorang pemimpin yang mampu mengantarkan anak buahnya kedalam suatu 

kesadaran yang lebih tinggi dan dinamis”. Seorang atasan yang mempraktekkan 

kepemimpinan transformasional dipandang sebagai seorang ”pemimpin” daripada 

seorang “manajer” sehingga disebut sebagai “manajer pemimpin” sekaligus lawan 

dari “manajer rutin”.58 

Berdasarkan sejumlah pendapat di atas maka kepemimpinan 

transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang dimiliki 

seseorang yang menggiring SDM yang dipimpin kearah tumbuhnya sensitifitas 

pembinaan dan pengembangan organisasi sekolah, pengembangan visi secara 

bersama, pendistribusian kewenangan kepemimpinan dan membangun kultur 

organisasi sekolah yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Hartanto dalam Harsiwi beranggapan bahwa: “unjuk kerja 

kepemimpinan yang baik terjadi apabila pemimpin dapat menjalankan salah satu 

atau kombinasi dari empat cara yaitu: (1) memberi wawasan serta kesadaran akan 
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misi, membangkitkan kebanggaan serta menumbuhkan sikap hormat dan 

kepercayaan kepada para bawahannya (idealized influence-charisma); (2) 

menumbuhkan ekspektasi tinggi melalui pemanfaatan simbol untuk memfokuskan 

usaha dan mengkomunikasikan tujuan penting dengan cara sederhana 

(inspirational motivation); (3) meningkatkan intelegensi, rasionalitas dan 

pemecahan masalah secara seksama (intellectual stimulation), dan (4) memberi 

perhatian, pembinaan, membimbing dan melatih setiap orang secara khusus dan 

pribadi (individualized consideration). Pemimpin yang seperti ini akan dianggap 

oleh rekan rekan atau bawahan mereka sebagai pemimpin efektif dan 

memuaskan”.59 

Kepemimpinan transformasional dapat dipandang secara makro dan mikro. 

Jika dipandang secara mikro kepemimpinan transformasional merupakan proses 

memengaruhi individu, sementara makro merupakan proses memobilisasi 

kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mereformasi kelembagaan.60 

Pemimpin sebagai pentransformasi (transforming leaders) mencoba 

menimbulkan kesadaran para pengikut dengan mengarahkannya kepada cita-cita 

dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, Untuk itu diperlukan kecakapan dalam 

menimbulkan kesadaran dari orang-orang yang dipimpinnya. 

Tingkat kecakapan teknis dan konseptual mengharuskan perubahan 

dengan tingkat pengelolaan. Kecakapan itu perlu agar hubungannya dengan 

individu tetap penting pada semua tingkatan dalam hirarki.61 
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Menurut Covey dan Peters dalam Komariah seorang pemimpin 

transformasional memiliki visi yang jelas, memiliki gambaran holistik tentang 

bagaimana organisasi di masa depan ketika semua tujuan dan sasarannya telah 

tercapai.62 

Menurut Sulaksana hanya sedikit yang bisa kita temui dalam literatur 

tentang gaya dan perilaku kepemimpinan mana yang lebih tepat untuk masing-

masing perubahan, kecuali bahwa kepemimpinan transformasional lebih cocok 

untuk perubahan frame-breaking atau transformasional.63 

Burns dan Bass telah menjelaskan kepemimpinan transformasional dalam 

organisasi dan membedakan kepemimpinan transformasional, karismatik dan 

transaksional. Hasilnya adalah para pengikut merasa adanya kepercayaan dan rasa 

hormat terhadap pemimpin tersebut, serta termotivasi untuk melakukan sesuatu 

melebihi dari yang diharapkan darinya. Efek-efek transformasional dicapai 

dengan menggunakan karisma, kepemimpinan inspirasional, perhatian yang 

diindividualisasi serta stimulasi intelektual. 

Hasil penelitian Bennis dan Nanus, Tichy dan Devanna telah memberikan 

suatu kejelasan tentang cara pemimpin transformasional mengubah budaya dan 

strategi-strategi sebuah organisasi. Pada umumnya, para pemimpin 

transformasional memformulasikan sebuah visi, mengembangkan sebuah 

komitmen terhadapnya, melaksanakan strategi-strategi untuk mencapai visi 

tersebut, dan menanamkan nilai-nilai.64 
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Kepemimpinan transformatif bukan hanya kepemimpinan yang 

mengubahkan, dan kepemimpinan partisipatif, tetapi juga kepemimpinan yang 

memberdayakan.  Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan kata Inggris 

empowerment. Konsep ini sebenarnya amat kompleks dan memiliki latar 

belakang histories, cakupan makna, dan arah yang tidak sederhana. 

Konsep pemberdayaan lahir sebagai bagian dari perkembangan dan alam 

pikiran Barat yang dipengaruhi oleh aliran posmo atau post-modernisme yang 

menekankan pada semangat: antisistem, antistruktur dan antideterminisme. 

Menurut akar katanya, pemberdayaan (empowerment) memang amat 

bersangkutpaut dengan masalah kekuasaan (power). Kekuasaan di sini tidak 

hanya sebatas kekuasaan politik saja, melainkan juga kekuasaan dalam arti luas 

dan menyentuh berbagai segi kehidupan. Konsep pemberdayaan dituntut oleh 

situasi dan kondisi manusia yang mengalami ketidakberdayaan. 

Pendekatan kepemimpinan transformasional awalnya digagas oleh James 

Mac.Gregor Burns. Ia membedakan 2 jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan 

transaksional dan lawannya, Kepemimpinan Transformasional.  

Kepemimpinan transaksional tradisional mencakup hubungan pertukaran 

antara pemimpin dan pengikut, tetapi kepemimpinan transformasional lebih 

mendasarkan pada pergeseran nilai dan kepercayaan pemimpin, serta kebutuhan 

pengikutnya.65 
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Tabel 2.1 Karakteristik dan Pendekatan pemimpin Transaksional 
vs.Transformasional66   

PEMIMPIN TRANSAKSIONAL PEMIMPIN TRANSFORMASIONAL 

1. Penghargaan Kontingen: Kontrak 

pertukaran penghargaan dengan usaha 

yang dikeluarkan; menjanjikan 

penghargaan untuk untuk kinerja baik; 

mengakui pencapaian/prestasi 

2. Manajemen berdasarkan kekecualian 

(aktif); mengawasi dan mencari 

pelanggaran terhadap aturan standar: 

mengambil tindakan korektif 

3. Manajemen berdasarkan kekecualian 

(pasif): intervensi hanya jika standar 

tidak dipenuhi 

4. Sesuka Hati: mengindarkan tanggung 

jawab; menghindari pengambilan 

keputusan 

1. Karisma: Memeberikan visi dan misi; 

memunculkan rasa bangga; 

mendapatkan respek dan kepercayaan. 

2. Inspirasi: mengomunikasikan harapan 

tinggi; menggunakan simbol-simbol 

untuk memfokuskan usaha; 

mengekspresikan tujuan penting dalam 

cara yang sederhana. 

3. Simulasi Intelektual: menunjukkan 

intelegensi; rasional; pemecahan 

masalah secara hati-hati. 

4. Memerhatikan Individu: menunjukkan 

perhatian terhadap pribadi; 

memerlakukan karyawan secara 

individual; melatih; menasehati 

Jika kepemimpinan transformasional dan transaksional itu dapat 

dikombinasikan, akan dilahirkan apa yang disebut oleh Bass dan Avilio sebagai 

“full range Leadership Model”. Persoalan esensial sangat mungkin bukan pada 

apakah kepemimpinan transformasional dan transaksional saling mengisi (mutualy 

inclusive) atau saling menafikkan (mutualiy exclusive), melainkan gaya 
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kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh situasi hingga tampilannnya lebih berupa 

sebuah kontinum atau bersifat kontingensi ketimbang dikotomis.67 

Jika dihubungkan dengan budaya organisasi dan kepemimpinan 

transformasional yang menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Trice & 

Beyer mengatakan bahwa kepustakaan mengenai kepemimpinan kultural (cultural 

leadership) telah menekankan inovasi kultural yang padanya seorang pemimpin 

mungkin melakukan perubahan-perubahan yang drastis pada budaya yang ada 

atau memulai sebuah organisasi baru dengan budaya yang berbeda.68 

Pemimpin bercorak transformasional adalah mereka yang merangsang dan 

mengispirasikan pengikutnya, baik untuk mencapai sesuatu yang tidak biasa dan, 

dalam prosesnya, mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. 

Pemimpin transformasional membantu pengikutnya untuk berkembang dan 

membuat mereka jadi pemimpin baru dengan cara merespon kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat individual dari para pengikut. Mereka memberdayakan 

para pengikut dengan cara menselaraskan tujuan yang lebih besar individual para 

pengikut, pemimpin, kelompok, dan organisasi. 

Hasil kesimpulan kepemimpinan transformasional menurut Bernard Bass 

punya sejumlah komponen sebagai berikut:69 

Pertama Idealized Influence, seorang pemimpin berperilaku dengan cara 

yang memungkinkan mereka dianggap sebagai model ideal bagi pengikutnya. 

Pemimpin dikagumi, dihargai, dan dipercayai. Pengikut mengidentifikasi diri 
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mereka dengan pemimpin dan ingin menirunya. Pemimpin dipandang 

pengikutnya punya kemampuan, daya tahan, dan faktor penentu yang luar biasa. 

Kedua Inspirational Motivation, seorang pemimpin berperilaku dengan 

cara yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang ada 

disekeliling mereka dengan memberi makna dan tantangan atas kerja yang 

dilakukan oleh para pengikutnya. Semangat tim meningkat. Antusiasme dan 

optimisme ditunjukkan. Idealized Influence dan Inspirational Motivational secara 

bersama-sama membentuk faktor kepemimpinan Karismatik-Inspirational yang 

serupa dengan kepemimpinan seperti dimaksud teori kepemimpinan karismatik. 

Ketiga Intellectual Stimulation, seorang pemimpin merangsang usaha 

pengikutnya untuk kreatif dan inovatif dengan mempertanyakan anggapan dasar 

(asumsi), memetakan masalah, dan memperbaharui pendekatan-pendekatan lama. 

Kreativitas kemudian terbentuk. Pengikut jadi berani mencoba pendekatan-

pendekatan baru dan gagasan mereka tidak dikritik karena beda dengan gagasan 

pemimpin. 

Keempat Individualized Consideration, seorang pemimpin memberi perhatian 

khusus atas kebutuhan setiap pengikut dalam rangka mencapai prestasi dan 

perkembangan dengan bertindak sekaligus pelatih dan pembimbing.  Pengikut dan 

para kolega mampu mencapai potensi tertinggi mereka. Pertimbangan individual 

diterapkan tatkala satu kesempatan belajar baru diciptakan bersamaan dengan 

iklim yang mendukung. Perbedaan kebutuhan dan hasrat individual diakui. 

Pemimpin menunjukkan penerimaan atas perbedaan individual tersebut. 
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C. Kepala Madrasah dan Kepemimpinan Transformasional 

Kelebihan kepemimpinan transformasional dan kaitannya dengan 

paradigma kekinian banyak dikemukakan berbagai kalangan. Fullan dan 

Leithwood mengidentifikasi pendekatan transformasional sebagai pendekatan 

abad 21, dimana dalam bidang pendidikan ditandai oleh perubahan paradigma 

pendidikan dan restrukturisasi sekolah.70 

Sebagai suatu organisasi, sekolah memerlukan tidak hanya seorang 

manajer untuk mengelola sumber daya sekolah, yang lebih banyak berkonsentrasi 

pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, melainkan juga 

memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami 

staf dan semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa kepala sekolah dapat berperan sebagai pemimpin 

maupun manajer dalam pengelolaan sekolah. 

Berbeda dengan organisasi yang lain, sekolah merupakan bentuk 

organisasi moral, yang kesuksesannya tidak hanya ditentukan oleh Kepala 

Sekolah tetapi juga oleh tenaga kependidikan lainnya dan proses yang 

berlangsung dalam sekolah itu sendiri. Disadari bahwa Kepala Sekolah adalah 

orang yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sekolah dari waktu ke 

waktu. Ini memberikan indikasi bahwa dalam konteks kepemimpinan 

transformasional, Kepala Sekolah setiap waktu dalam segala situasi selalu 

berupaya memberdayakan segala sumber daya pendidikan yang ada, misalnya: 

pemberdayaan guru, staf sekolah, tenaga teknisi siswa, keuangan dan lai-lain, 

serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah. 
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Kompleksitas tugas kepala sekolah sebagai pimpinan suatu unit/organisasi 

pembelajaran harus mampu menemukan cara baru dalam menghadapi setiap 

tantangan, perlu adanya visi dan kiat adanya pembaharuan untuk menciptakan 

sekolah yang bermutu baik secara akademis maupun non akademis. 

Nurkolis menyatakan bahwa: ”peran Kepala Sekolah dalam penerapan 

kepemimpinan transformasional yaitu: (1) harus memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan visi sekolah secara jelas; (2) mengajak dan melibatkan 

stakeholder dan segenap elemen terkait untuk membangun komitmen dan 

kesadaran bersama dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan; (3) 

harus lebih banyak berperan sebagai pemimpin yang mengayomi ketimbang 

sebagai penguasa”.71 

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa‟/4: 58 yang berbunyi: 

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاوَاتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىَّاسِ أنَْ تحَْكُمُىا بِ  ا إِنَّ اللََّّ مَّ َِ َ وِ ِِ   إِنَّ اللََّّ الََْْْ

ظُكُمْ  َِ َ كَانَ سَمِيًَا بَصِيرًايَ  بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allâh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allâh adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS 
An-Nisa‟/4: 58).72 

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya,  ayat ini ditujukan kepada para 

pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan 

kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya 

serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. 
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Ayat di atas memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang 

berhak. Kata amanat disini diartikan bahwa sesuatu yang dipercayakan kepada 

seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ajaran yang sangat baik ini 

yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-

sekali diabaikan, akan tetapi hendaklah diperhatikan dan diterapkan dalam 

kehidupan kita guna dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pencapaian visi dan misi merupakan proses yang memerlukan kecakapan 

yang tinggi bagi para pelaksana pendidikan. Kepala sekolah sedikitnya harus 

memiliki tiga elemen kepemimpinan transformasional sebagai modal dasar dalam 

mengemban tugas secara lebih baik yaitu karisma, konsideran individual dan 

stimulasi intelektual. 

Konsep kepemimpinan tranformasional yang dikembangkan Bass sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh ideal, Pemimpin menunjukkan standar moral, etika, perilaku 

yang sangat tinggi dan melakukan hal yang benar ketika dihadapkan dengan 

pilihan etika dan moral. Pengikut mengembangkan rasa hormat yang 

mendalam bagi para pemimpin dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi di dalamnya: memberikan visi dan misi; memunculkan rasa 

bangga; mendapatkan respek dan kepercayaan. 

2. Inspirational Motivasi. Pemimpin memotivasi bawahan untuk berbagi 

dalam visi organisasi dengan komitmen yang tinggi. Para pemimpin 

mendorong pengikutnya untuk mencapai lebih dari sekedar kepentingan 

kelompok: mengomunikasikan harapan tinggi; menggunakan simbol-simbol 

untuk memfokuskan usaha; mengekspresikan tujuan penting dalam cara 

yang sederhana.  



54 
 

 
 

3. Stimulasi Intelektual. Pemimpin dengan faktor ini mendorong bawahan 

untuk menjadi inovatif dan kreatif. Para pemimpin mendukung pengikut 

karena mereka menantang keyakinan yang dipegang teguh dan nilai-nilai 

dari pemimpin mereka, organisasi mereka, dan diri mereka sendiri. Hal ini 

mendorong pengikutnya untuk inovatif menangani masalah organisasi: 

menunjukkan intelegensi; rasional; pemecahan masalah secara hati-hati. 

4. Pertimbangan Individual, pemimpin dengan faktor ini sangat mendukung 

dan berhati-hati untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan pengikut 

mereka. Mereka tepat melatih dan memberikan nasihat kepada pengikut 

mereka dan membantu mereka untuk mencapai aktualisasi diri. 

Keempat elemen transformasional yang dikembangkan oleh Bass di atas 

selayaknya melekat pada diri setiap Kepala Sekolah. Kepala Sekolah harus 

sensitive terhadap kemungkinan adanya perubahan ke arah lebih baik dengan 

melihat peluang yang ada sesuai kondisi sumber daya yang dimiliki. 

Karena kepemimpinan transformasional merupakan sebuah rentang yang 

luas tentang aspek-aspek kepemimpinan, maka untuk bisa menjadi seorang 

pemimpin transformasional yang efektif membutuhkan suatu proses dan 

memerlukan usaha sadar dan sunggug-sungguh dari yang bersangkutan. 

Northouse memberikan beberapa tips untuk menerapkan kepemimpinan 

transformasional, yakni sebagai berikut: (1) Berdayakan seluruh bawahan untuk 

melakukan hal yang terbaik untuk organisasi; (2) Berusaha menjadi pemimpin 

yang bisa diteladani yang didasari nilai yang tinggi; (3) Dengarkan semua 

pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat kerja sama; (4) Ciptakan 

visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi; (5) Bertindak sebagai 

agen perubahan dalam organisasi dengan memberikan contoh bagaimana 
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menggagas dan melaksanakan suatu perubahan; (6) Menolong organisasi dengan 

cara menolong orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi.73 

Kepala sekolah merupakan pribadi yang menjadi inti dalam peningkatan 

dan pengembangan sekolah. Pada prinsipnya Kepala Sekolah mempunyai 

keinginan untuk memperbaharui sekolah. Tujuannya adalah memperhatikan 

kebutuhan pembelajaran siswa. Hal ini merupakan inti dari berbagai usaha 

pengembangan. Kepala sekolah memandu pemegang peran menuju 

pengembangan visi dan misi sekolah. Tuntutan zaman dewasa ini yang semakin 

mendesak harus dijawab dengan tindakan nyata yang bijaksana oleh Kepala 

Sekolah. 

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam suatu institusi pendidikan, 

baik itu sebagai pemimpin bagi para guru, maupun sebagai manajer atau 

pemimpin dalam manajemen sekolah. Karenanya, tugas dan fungsi Kepala 

Sekolah merupakan sosok sentral dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan di 

sekolah. 

Kepala sekolah harus mampu bertindak sebagai manajer dan pemimpin 

yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi 

sekolah dapat berfungsi dan berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika 

Kepala Sekolah mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dengan baik yang 

melingkupi (1) Perencanaan (Planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) 

Pengarahan (Actuating); dan (4) Pengawasan (Controling). 

Kepemimpinan transformasional menurut para ahli didefinisikan sebagai 

gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan yang mendorong 

semua unsur atau elemen sekolah (guru, siswa, pegawai/staf, orangtua siswa, 
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masyarakat sekitar dan lainnya) untuk bekerja atas dasar sistem nilai (values 

sistem) yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah tersebut bersedia 

untuk berpartisipatif secara optimal dalam mencapai visi sekolah. 

Menurut Luthans, terdapat tujuh sikap dari seorang Kepala Sekolah yang 

telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformasionalnya, yakni: (1) 

mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2) memiliki sifat 

pemberani; (3) mempercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai 

(bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan 

kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus; (6) memiliki 

kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu; 

serta (7) memiliki visi ke depan atau visioner.74 

D. Mutu Pendidikan 

1. Pengertian Mutu Pendidikan 

Istilah Mutu dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti Karat. Baik 

buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).75 

Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang dimaksud dengan mutu 

pendidikan secara etimologi ialah kualitas perbuatan mendidik. Mendidik disini 

adalah interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut Joremo S. A. Mutu adalah gambaran dan karakteristik 
menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya 
dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks 
pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output 
pendidikan.76 
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Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, 

proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. 

Pertama, kondisi baik tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala 

sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria 

masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana 

sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang 

berupa perangkat software, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi 

kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, 

motivasi, ketekunan cita-cita.77 

Menurut Philip B. Crosby “mutu adalah kesesuaian dengan apa yang 
disyaratkan atau distandarkan. Secara sederhana sebuah produk 
dikatakan berkualitas/bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan 
standar kualitas yang telah ditentukan, yang meliputi bahan baku, 
proses produksi, dan produk jadi”.78 

Dari beberapa defenisi mutu yang telah dikemukakan secara sederhana 

dapat diambil pemahaman bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem 

pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan 

efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output yang 

berkualitas. Output yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus 

mampu memenuhi kebutuhan stakeholder seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa 

sebagai berikut: 

Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya 
tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang 
berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga 
kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, 
masyarakat).79 
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Jadi mutu pendidikan bukan lah suatu konsep yang berdiri sendiri 

melainkan terkait dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan 

masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan 

perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus mampu menyeimbangi 

perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan 

akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk 

jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Diluar 

kerangka itu, mutu luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, 

moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama 

menjalani pendidikan. 

Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administasinya. Salah 

satu bentuk tertib administrasinya adalah adanya mekanisme kerja yang efektif 

dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Dilihat dari perspektif 

operasional, manajemen sekolah berbasis dikatakan bermutu jika sumber daya 

manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena ada 

beban atau karena diawasi secara ketat. Proses pekerjaannya pun dilakukan benar 

dari awal, bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena 

kekeliruan yang tidak disengaja.80 

2. Prinsip-prinsip Mutu Pendidikan 

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program 

mutu pendidikan yaitu sebagai berikut:81 
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 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit Birokrasi ke Lembaga 

Akademik, h. 53-54. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata Dkk, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: 

Konsep, Prinsip, dan Instrumen (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 9-11. 
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Pertama, peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan 

profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan 

alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki 

sistem pendidikan bangsa kita. 

Kedua, ketidakmampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi 

kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara 

atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. 

Ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-loncatan. 

Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerjasama 

dengan sumber-sumber yang tebatas. Para profesional pendidikan harus 

membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 

dibutuhkan guna bersaing di dunia global. 

Keempat, Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu, mutu 

pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan 

pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpnan, 

kerjasama, akuntabilitas dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam 

peningkatan mutu. 

Kelima, kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada 

perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada 

perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara 

baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, dan kualitas layanan pendidikan. 

Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, 

membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga 

staf administrasi, mereka akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, 

menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru. 
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Selanjutya yakni para profesional pendidikan yang kurang memiliki 

pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja 

yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan 

perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-

tuntutan baru. 

Kemudian program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat 

dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-

penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap 

organisasi berbeda, para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang 

khusus dirancang untuk menunjang pendidikan. 

Selanjutnya yang kedelapan, salah satu komponen kunci dalam program 

mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran 

memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan 

mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu 

pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat. 

Dan yang terakhir yakni masyarakat dan manajemen pendidikan harus 

menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat” peningkatan 

mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program 

singkat. 

3. Standar Mutu Pendidikan 

Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan 

yang telah ditetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia. 

Antara lain sebagai berikut:82 
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a. Standar isi, Standar isi secara keseluruhan mencakup: (1) Kerangka dasar 

dan struktur kurikulum; (2) Beban belajar bagi peserta didik; (3) Kurikulum 

pada tingkat satuan pendidikan; (4) Penyusunan kalender Pendidikan untuk 

penyelenggaraan pendidikan. 

b. Standar Proses Pembelajaran, Pada standar proses untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah dinyatakan bahwa standar proses pendidikan meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. 

c. Standar Kompetensi Lulusan, merupakan kriteria minimal tentang kesatuan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan capaian 

kemampuan peserta didik. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Mencakup guru, konselor, 

kepala sekolah, tenaga adminsitrasi, tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium dan tenaga layanan khusus yang diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

e. Standar Sarana dan Prasarana, Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah 

kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat 

berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

f. Standar Pengelolaan Pendidikan, Pengelolaan pendidikan yang dimaksud 

adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, 
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provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

g. Standar Pembiayaan, Pembiayaan pendidikan yang dimaksud adalah kriteria 

mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang 

berlaku selama satu tahun. 

h. Standar Penilaian, Penilaian pendidikan yang dimaksud adalah kriteria 

mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

Peserta Didik. 

4. Mutu dalam Pendidikan Islam 

Masalah peningkatan mutu Pendidikan Islam selalu menjadi pembahasan 

yang menarik. Sinyalemen yang ada, 1) Pendidikan Islam yang kuantitasnya 

begitu besar dan tersebar di seluruh  penjuru negeri telah begitu kuat mengakar di 

dalam hati masyarakat Indonesia yang memang mayoritas muslim, serta 2) telah 

terjadi  kemerosotan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun  

tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat penyelenggaraan pendidikan 

yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan 

aspek kualitasnya. 

Sebuah keniscayaan bahwa kehadiran lembaga Pendidikan Islam  yang 

berbagai jenis dan jenjang pendidikan itu sesungguhnya sangat  diharapkan oleh 

berbagai pihak, terutama umat Islam. Bahkan hal itu  terasa sebagai kebutuhan 

yang sangat mendesak terutama bagi kalangan  muslim kelas menengah ke atas 

yang secara kuantitatif terus meningkat  belakangan ini. Fenomena social yang 

sangat menarik ini mestinya dijadikan tema sentral kalangan pengelola Pendidikan 

Islam dalam  melakukan pembaruan dan pengembangannya. 
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Rendahnya mutu pendidikan Islam dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. 

Antara lain, rendahnya mutu kurikulum (kurikulum yang tidak dibarukan), format 

isi silabus perkuliahan yang tidak bermutu, administrasi kelas tidak berjalan, tidak 

memiliki pedoman pembimbingan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kaji 

ulang dan revisi kurikulum secara periodik sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.  

Oleh karena itu Kurikulum sebagai salah satu elemen dasar pendidikan 

juga memegang peranan penting dan vital dalam ikut menyukseskan tujuan 

pendidikan nasional. Sehingga pengembangan kurikulum di dalam pendidikan 

Islam mutlak diperlukan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya materi pelajaran yang 

dibebankan kepada lembaga pendidikan Islam. Sehingga dalam 

penyelenggaraannya dituntut adanya  kreatifitas dari pengelola dan guru di 

lembaga pendidikan Islam.83 

Peningkatan kualitas Pendidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana 

karena peningkatan tersebut memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan 

menyeluruh. Dalam hal ini perencanaan berfungsi  membantu memfokuskan pada 

sasaran, pengalokasian, dan kontinuitas. Dan sebagai suatu proses berfikir untuk 

menentukan hal yang akan dicapai, bagaimana pencapaiannya, siapa yang 

mengerjakan, dan kapan  dilaksanakan, maka perencanaan juga memerlukan 

adanya kejelasan  terhadap masa depan yang akan dicapai atau dijanjikan. Oleh 

karena itu,  dalam perencanaan ada semboyan bahwa, “luck is the result of good  

planning, and good planning is the result of information well apllied’. 

Selain perencaan yang baik dan tepat, menurut Abdullah Fadjar, bahwa 

pengembangan Pendidikan Islam yang lebih arif juga perlu didukung oleh 
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 Malik Fajar, Holistika Pemikiran Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 
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kegiatan “riset dan evaluasi”.84 Namun pada kenyataannya sampai saat ini 

lembaga pendidikan Islam yang dengan konsisten  melakukan riset dan evaluasi 

masih jarang sekali, dan hampir tidak pernah  muncul ke permukaan.  

                                                           
84

 Malik Fajar, Holistika Pemikiran Pendidikan, h. 249. 
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E. Kerangka Konseptual 

 

Gambar 2 1. Kerangka Konseptual Penerapan Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Makassar Pada Masa New Normal 
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Berdasarkan skema di atas, secara singkat dapat peneliti jelaskan bahwa 

masa akhir dari pandemi covid-19 yang disebut sebagai era new normal, ada masa 

transisi dimana kepala MAN 2 Makassar yang melaksanakan pola manajemen 

kepemimpinan transformasional terkait dengan peningkatan mutu pendidikan 

madrasah yang melibatkan seluruh sumber daya madrasah, tentu dalam 

pelaksanaannya ada beberapa faktor pendukung maupun penghambat agar 

pelaksanaan dan pencapaian mutu madrasah dapat dicapai sesuai dengan harapan. 



 
 

67 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian 

lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif yakni suatu penelitian yang datanya menghasilkan sebuah kata-kata 

tertulis, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap 

kenyataan sosial.85 Senada dengan itu, menurut Sulistyo, penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran seutuhnya mengenai suatu hal. Dan 

yang berhubungan dengan suatu ide, pemikiran, persepsi, pendapat, ataupun 

kepercayaan terhadap orang yang diteliti.86  

Penelitian ini diharapkan dapat mendalami realitas dan mendeskripsikan 

secara komprehensif mengenai peningkatan mutu pendidikan dalam konteks 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah MAN 2 Makassar dengan 

berfokus pada komponen Idealized Influence, Inspirational Motivation, 

Intellectual Stimulation, Individualized Consideration. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada MAN 2 Makassar, yang berlokasi di Jalan 

Andi Pangeran Pettarani No. 1, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Madrasah 

tersebut 
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menempati lahan seluas 33.492 M
2
, dengan  luas  bangunan 10.415 M

2
. Alasan 

peneliti memilih sekolah tersebut yaitu karena di MAN 2 Makassar merupakan 

salah satu madrasah terbaik yang ada di kota Makassar serta lokasi ini dipilih 

karena letaknya yang sangat strategis serta mudah dijangkau oleh kendaraan 

umum dari berbagai wilayah di kota Makassar maupun kabupaten terdekat,  

sehingga waktu dan biaya dalam penelitian ini dapat di minimalisir, peneliti 

tertarik untuk meneliti guna mengetahui bagaimana penerapan kepemimpinan 

tranformasional terhadap mutu pendidikan khususnya di masa new normal di 

MAN 2 Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. 

Kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan 

berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
87

 

Kualitatif deskriptif menggambarkan penelitian yang mengungkapkan kejadian 

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel atau keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). 

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua 

pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari 

berbagai sumber.88 
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Penentuan pendekatan penelitian ini dengan pertimbangan bahwa 

penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil data-data tentang 

penerapan gaya kepemimpinan transformasional kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Untuk memperoleh data yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian, 

dapat diperoleh dari subyek penelitian maupun informan. Menurut Kuncoro, 

Sumber data primer ialah Sumber data yang di dapat dan di kumpulkan dari 

sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.89 Adapun yang menjadi sumber data 

primer yaitu kepala madrasah MAN 2 Makassar, kepala TU, Wakamad 

Kurikulum, Wakamad Kesiswaan, Wakamad Humas, dua orang guru, serta 

beberapa peserta didik. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain, peneliti dapat mencari sumber data ini melalui sumber data lain yang 

berkaitan dengan data yang ingin dicari.90 Sedangkan menurut Sanusi, sumber 

data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh bukan dari sumber 

aslinya yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi tersebut.91 

Adapun sumber data pendukung dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari 

dokumen-dokumen di MAN 2 Makassar, guru, satpam serta berbagai studi 

pustaka yang menjadi landasan dalam melengkapi data penelitian ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi tentang kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah pada MAN 2 Makassar, data dikumpulkan peneliti dengan 

menggunakan beberapa teknik: 

1. Observasi 

Pada tahap observasi dalam pengumpulan data, peneliti mengamati 

beberapa fenomena yang dilihat di sekolah tanpa interpretasi, artinya peneliti 

mengamati keadaan sekolah apa adanya terutama hal-hal yang berkaitan dengan 

penataan lingkungan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah yang mendukung terciptanya peningkatan mutu sekolah.92 

Hal lain yang menjadi pengamatan dalam observasi adalah bagaimana 

proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh pendidik, serta peran aktif 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung oleh 

peneliti tentang peningkatan mutu pendidikan yang di observasi sesuai dengan 

instrumen kepemimpinan transformasional. Dengan observasi, peneliti 

mengamati, menangkap, dan mencatat semua gejala yang ada yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan kumpulan beberapa pertanyaan yang diajukan 

secara variabel kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dianggap perlu untuk penelitian ini.93 
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Adapun jenis interview yang dilakukan oleh peneliti adalah interview 

terpimpin yaitu wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Wawancara ini 

diajukan kepada Hj. Darmawati (Kepala Madrasah MAN 2 Makassar); Fatmah 

(Kepala Tata Usaha); Muhammad Ilyas (Wakamad Kesiswaan); Dedi Rismantho 

(Wakamad Humas); Nur Sakinah (Wakamad Kurikulum); Erniwati (Guru 

Matematika kelas XII); Hasnawati (Guru Matematika Wajib dan Peminatan kelas 

XI); serta beberapa peserta didik di MAN 2 Makassar. Untuk menanyakan terkait 

bagaimana peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MAN 2 Makassar. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, dan sebagainya. Metode 

dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, 

karena dalam metode ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumentasi lain 

yang relevan dengan penelitian.94 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian sekaligus sebagai alat ukur untuk menggambarkan 

terkait cara pelaksanaan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan topik utama yang akan 

dihasilkan dalam proses penelitian ini. 

2. Pedoman observasi dengan menggunakan panduan observasi berupa garis 

besar atau poin-poin umum yang akan di observasi. Dalam penelitian ini 
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pedoman yang akan peneliti gunakan yaitu dengan melakukan pengamatan 

dan melihat individu atau kelompok secara langsung. 

3. Check List dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai penyempurna 

dari hasil data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. dokumen 

dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya monumental 

dari obyek yang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data sedang berlangsung. Data yang diperoleh dalam proses 

penelitian ini diolah oleh peneliti secara intensif dan terus menerus hingga tuntas 

sampai datanya jenuh guna menemukan informasi mengenai kepemimpinan 

transformasional Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di 

MAN 2 Makassar. 

Pada dasarnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistamatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri. maupun orang lain.95 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data dapat digambarkan sebagai 

berikut:
96

 

Pertama, Analisis Domain, yakni gambaran umum mulai dari data profil 

MAN 2 Makassar (Visi, misi, dan Tujuan), data-data yang berhubungan dengan 
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standar isi, standar proses. Standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. 

Serta gambaran umum terkait komponen idealized Influenced, Inspirational 

Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualized Consideration.  

Kedua, Analisis Taksonomi, yakni dari data-data yang telah diperoleh 

kemudian peneliti mengkategorikan dalam hal yang lebih rinci, misalkan pada 

profil madrasah hal-hal apa yang menjadi fokus pengembangan, hubungannya 

dengan mutu pendidikan yakni bagaimana proses pembelajarannya, pengelolaan 

kurikulumnya. Sedangkan pada kepemimpinan transformasional, yaitu pemberian 

motivasi serta membangun sebuah kepercayaan dan memunculkan rasa bangga 

terhadap seluruh komponen madrasah. 

Ketiga, Analisis Komponensial, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara yang lebih mendalam mengenai komponen mutu pendidikan, yang 

dihubungkan dengan kepemimpinan transformasional kepala madrasah yakni 

idealized Influenced, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan 

Individualized Consideration. 

Keempat, Analisis Tema Kultural, dimana peneliti menghubungan antar 

domain yang diperoleh, yakni komponen mutu pendidikan dan komponen 

kepemimpinan transformasioanl yang telah dijalankan oleh kepala madrasah 

MAN 2 Makassar, sehingga peneliti menemukan “benang merah” dari hubungan 

masing-masing komponen mutu pendidikan dan kepemimpinan transformasional 

menurut pendapat Bass. 
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G. Pengujian Pengabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dikatakan valid apabila tidak ada data yang 

keliru atau yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan yang ada. 

Maka peneliti harus melakukan trianggulasi (pengecekan data) dari beberapa 

sumber dengan bebagai cara dan waktu.  

Ada beberapa trianggulasi yang perlu dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

1. Trianggulasi sumber yaitu peneliti harus memperoleh informasi dari 

beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan 

kesimpulan, selanjutnya meminta kesepakatan (member check) dengan 

semua sumber. 

2. Trianggulasi teknik yaitu peneliti menggunakan beragam teknik 

penggungkapan data yang dilakukan kepada sumber data yang dikaitkan 

dengan beberapa referensi. 

3. Trianggulasi waktu yaitu peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman 

dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan trianggulasi waktu dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda.97 

                                                           
97

 Djam‟an Satori dan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 

2014), h. 170. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Profil MAN 2 Kota Makassar 

1. Sekilas Madrasah  

Suasana yang menarik jika melewati persimpangan antara Jalan Sultan 

Alauddin dan jalan A.P. Pettarani, terutama pada pagi dan sore hari, maka akan 

melihat kendaraan macet, karena di persimpangan tersebut ada dua madrasah yang 

peminatnya setiap tahun terus meningkat, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 

1 Makassar dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Makassar, jadi wajar jika 

persimpangan ini selalu dipadati kendaraaan roda empat maupun roda dua orang 

tua peserta didik yang mengantarkan anaknya ke sekolah. 

Hal lain terlihat dari depan madrasah, MAN 2 Makassar gedungnya 

terlihat biasa saja, bahkan begitu rindangnya pohon-pohon dipersimpangan tiga 

Jalan Sultan Alauddin dan jalan A.P. Pettarani, nyaris gedung MAN 2 Makassar 

tidak terlihat, padahal jika kita memasuki madrasah tersebut, kita tidak 

menyangka bahwa suasananya sangat  bagus, mulai dari dari gedung pelayanan 

hingga kelas yang bertingkat tiga. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar adalah salah satu 

madrasah yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berlokasi di 

Jl. Sultan Alauddin No. 105 atau Jl. Pettarani No. 1 Makassar. Madrasah yang 

memiliki luas tanah sekitar 33.492 M
2
 dan luas bangunan 10.415 M

2 
ini letaknya 

sangat strategis, pintu masuk dapat di akses dari dua arah, pertama di Jalan A.P. 
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Pettarani tepatnya di depan Kantor Telkom Makassar, Madrasah ini juga 

bersebelahan dengan Madrash Tsanawiyah Negeri 1 Makassar, akses kedua di 

Jalan Sultan Alauddin Makassar, MAN 2 Makassar lokasinya sangat mudah 

dijangkau oleh kendaraan umum dari berbagai wilayah di kota Makassar terutama 

dari Kabupaten Gowa. 

MAN 2 Makassar sebagai sekolah umum yang bercirikan agama menjadi 

salah satu madrasah favorit dibawah koordinasi Kementerian Agama provinsi 

Sulawesi Selatan, saat ini akreditasi MAN 2 Makassar mendapat nilai A+ dengan 

jumlah gedung 10 ruang dan 36 ruang belajar, serta beberapa sarana dan prasarana 

pendukung yang sangat representatif dalam pendukung pelayanan madrasah. 

Gambar 4.1. Gerbang masuk dan lapangan utama MAN 2 Makassar 

 

Pada bagian tengah lokasi MAN 2 Makassar terlihat sarana olah raga 

seperti basket dan Bulutangkis, bahkan sesekali digunakan untuk bermain futsal. 

Arena bagian tengah yang ditutup dengan kanopi ini juga digunakan tempat 

upacara setiap hari senin, sehingga walalupun cuaca hujan, kegiatan upacara 

bendera dapat berlangsung. 

MAN 2 Makassar, sebelumnya merupakan institusi “Pendidikan Guru 

Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun” yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 

1958. Kemudian pada tahun 1989 dilakukan alih fungsi menjadi Madrasah Aliyah 
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Negeri Nomor 2 (MAN 2) Ujung Pandang dan selanjutnya pada tahun 1998 

berdasarkan SK No. E.IV.PP.006/Kep/17-A/1998 tanggal 20 Februari 1998 MAN 

2 Ujung Pandang ditetapkan sebagai madrasah unggulan di kota Makassar dengan 

diberikan identitas sebagai “Madrasah Model”, untuk itu namanya berubah 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar yang disingkat menjadi 

MAN 2 Model Makassar yang dipimpin oleh Ibu Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd 

yang saat ini sadang menyelesaikan pendidikan Doktoralnya di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Negeri Makassar.. Melalui keputusan Menteri Agama, maka 

seluruh Madrasah yang berlaber „model‟ sudah tidak bisa lagi digunakan, 

sehingga namanya sekarang ini adalah MAN 2 kota Makassar. 

2. Jumlah Rombel dan Jumlah Siswa 

Tabel 4.1 Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Madrasah 

No. Kelas 
Program/Peminatan 

Jumlah 
IPA IPS Keagamaan 

1 X 7 4 1 12 

2 XI 7 4 1 12 

3 XII 7 4 1 12 

 Jumlah 21 12 3 36 

Melihat Tabel 4.1. di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah dari keseluruhan 

Rombel peserta didik di MAN 2 Makassar, didominasi oleh peminatan IPA 

kemudian IPS, dan yang terakhir Keagamaan.  Dari data di atas juga menunjukkan 

bahwa konsistensi rombel setiap tahunnya konsisten dan sama untuk setiap 

jenjang, yakni 12 rombel. 

Data rombel juga menunjukkan bahwa peserta didik yang meminati 

jurusan IPA sebesar 58% kemudian disusul jurusan IPS sebesar 33% dan yang 

terkecil adalah jurusan Agama sebesar 9%, mungkin kita bertanya mengapa 
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madrasah yang merupakan sekolah umum bercirikan Islam tapi justru peminat 

jurusan agama kecil, menurut penjelasan bebrapa guru di madrasah, karena 

pelajaran yang diberikan di madrasah pada umumnya sama dengan sekolah 

umum, bedanya pendidikan agama di sekolah umum hanya 1 yakni Pendidikan 

Agama Islam, sementara di madrasah dibagi menjadi 4 pelajaran, yakni, Akidah 

Akhlak, Sejarah Peradaban Islam, Fikih dan Qur‟an Hadis, sehingga peserta didik 

menganggap bahwa untuk pendidikan agama sudah cukup, selain itu yang masuk 

di Madrasah Aliyah, bukan saja dari Madrasah Tsanawiyah, tapi hampir sebagian 

besar berasal dari SMP umum. 

Selain itu, di beberapa lomba sains, MAN 2 Makassar banyak menorehkan 

prestasi yang cukup membanggakan, inilah alasan uat mengapa peminat IPA dan 

IPS cukup signifikan. 

Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik Madrasah 4 Tahun Terakhir 

No 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas 

Jumlah X XI XII 

MIPA IPS IKA MIPA IPS IKA MIPA IPS IKA 

1 2017/2018 270 153 38 270 140 40 298 161 40 1.410 

2 2018/2019 270 153 38 270 140 40 298 161 40 1.410 

3 2019/2020 300 140 38 310 140 40 290 161 40 1.459 

4 2020/2021 313 153 38 312 140 41 298 161 42 1.498 

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, terlihat bahwa jumlah peserta didik selama 

4 dekade terakhir cukup relatif seimbang, namun ada sedikit kenaikan di 2 tahun 

terakhir yakni pada tahun ajaran 2019/2020 meningkat sekitar 49 peserta didik 

dan 2020/2021 bertambah lagi sekitar 88 siswa. Peningkatan tersebut tidak hanya 

dari jumlah peserta didik, akan tetapi dari segi kualitas juga meningkat dari tahun 
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ke tahun baik dari akademik maupun non akademik, dari kegiatan madrasah 

maupun intern madrasah.   

 

Tahun 

Pelajaran 
KELAS X KELAS XI KELAS XII Jumlah 

2020/2021 313 153 38 312 140 41 298 161 42 1.498 

Persentasi 21% 10% 3% 21% 9% 3% 20% 11% 3% 100% 

Jika kita perhatikan data di atas, menunjukkan bahwa setiap jumlah peserta 

didik pada tiap jenjang konsisten. 

3. Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah 

Personal pada MAN 2 Kota Makassar seluruhnya berjumlah 106 orang, 

meliputi Tenaga Pendidik (Guru) berjumlah 84 orang, yang terdiri atas 42 Laki-

laki dan 42 Perempuan dengan klasifikasi mata pelajaran yang diampuh yaitu 

Pertama mata pelajaran eksak berjumlah 20 orang; Kedua mata pelajaran Sosial 

berjumlah 46 orang; dan Ketiga mata pelajaran Agama berjumlah 18 orang. 

Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) berjumlah 24 orang, yang terdiri atas 

13 Laki-laki dan 11 Perempuan dengan klasifikasi pegawai tetap berjumlah 11 

orang serta pegawai tidak tetap berjumlah 13 orang.  

Tabel 4.3 Status Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

No Status Kepegawaian 
Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan 

L P L+P L P L+P 

1 PNS 39 50 79 6 5 10 

2 Non-PNS 6 2 8 8 5 13 

 Jumlah 45 52 87 14 10 23 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan 

di MAN 2 Makassar lebih dari 50% pegawai telah berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS).  
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Tabel 4.4 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

No Status Kepegawaian 
Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan 

L P L+P L P L+P 

1 S3 4 - 4 - - - 

2 S2 12 20 34    

3 S1/A4 21 30 51 4 6 10 

4 D1/D2/D3 1 - 1 1  1 

5 SMA/MA - - - 1 - 1 

6 SMP/MTs 1 - 1 - - - 

7 SD/MI - - - - - - 

 Jumlah 39 50 79 6 6 12 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, bahwasanya mayoritas pendidik dan tenaga 

kependidikan di MAN 2 kota Makassar merupakan lulusan S1, ada beberapa yang 

sudah lulusan S2, dan beberapa yang telah bergelar Doktoral (S3). 

B. Penerapan Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Dalam penelitian ini, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait data hasil 

penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan serta menggambarkan suasana 

pada saat meneliti di MAN 2 Makassar. Dalam hal ini, peneliti turun ke lapangan 

yakni ke MAN 2 Makassar untuk melakukan observasi, wawancara, serta studi 

dokumen untuk menggali data-data terkait kepemimpinan transformasional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar pada masa new normal. Di 

hari pertama peneliti mengunjungi madrasah yakni pada hari senin, 25 Juli 2022, 

madrasah saat itu sedang berada di Masa Orientasi Siswa (MOS), seluruh 

komponen madrasah sibuk dengan bagiannya masing-masing.  

Pada saat itu, peneliti diarahkan menuju ruangan Wakil Kepala Madrasah 

(WAKAMAD) bidang Kurikulum untuk menemui salah seorang tenaga pendidik 

yaitu Ibu Nur Sakinah atau sering dipanggil ibu Ina selaku Wakamad bidang 

Kurikulum di MAN 2 Makassar. Beliau yang mengarahkan serta memantau 
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seluruh aktivitas peneliti selama berada di lingkungan MAN 2 Makassar. Pertama 

kali ketemu dengan bu Ina, beliau orangnya sangat ramah dan murah senyum serta 

menjelaskan kepada saya terkait struktur organisasi yang ada di madrasah ini 

dengan penuh rasa senang dan ceria dan tak lupa terkadang diselingi dengan 

candaan-candaan.  

Diperkenalkan mulai dari Kepala Madrasahnya yaitu Ibu Hj. Darmawati, 

S.Ag., M.Pd, kemudian Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu Ibu Fatmah, S.Ag., MM. 

serta para Wakamadnya, pertama, Wakamad Bidang Humas yaitu Bapak Drs. 

Dedi Rimantho, M.Si. Kedua, Wakamad Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Muh. 

Ilyas, S.Ag., M.Ag. Ketiga, Wakamad Bidang SARPRAS yakni Bapak Drs. 

Jamaluddin, AL., M.Pd.I. serta beberapa rekan guru. 

Selanjutnya Bu Ina mengeluarkan dan memperlihatkan kepada peneliti 

beberapa dokumen penting madrasah, yakni berupa buku Rapor peserta didik, 

RENSTRA MAN 2 Makassar Tahun 2020-2024, Kalender Pendidikan MAN 2 

Makassar Tahun Pelajaran 2022-2023, KMA No. 184 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah (Soft File), materi esensial 

untuk Kurikulum Darurat (Soft File), serta beberapa dokumen penting lainnya.      

Kemudian, beliau mengajak peneliti untuk berkeliling lingkungan 

madrasah yang sejuk dan asri serta dikelilingi oleh pohon-pohon dan tanaman 

yang hijau untuk melihat dan menjelaskan kondisi seluruh ruangan-ruangan yang 

ada, yakni mulai dari Ruangan para Wakamad, ruang guru, ruang kelas, dan lain-

lain. Dari hasil pengamatan tersebut peneliti melihat bangunan gedung-gedung 

yang berada di lingkungan MAN 2 ini di dominasi berwarna hijau, dengan rata-

rata ketinggian gedung 2 sampe 3 lantai. Setiap ruang kelasnya dilengkapi dengan 

2 unit pendingin ruangan (AC) yang semakin membuat para siswa/i ini merasa 

nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Madrasah tersebut juga 

dilengkapi dengan 3 Lapangan, yang salah satunya dilengkapi dengan penutup 
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atap (Semi Indoor). Lapangan-lapangan tersebut dapat digunakan berbagai 

aktivitas oleh seluruh komponen madrasah. 

Di sisi lain terdapat juga sarana pendukung lainnya yaitu ruangan 

perpustakaan berbasis digital. Perpustakaan ini memudahkan para siswa untuk 

mencari buku-buku pelajaran yang diperlukan. Serta seluruh aktivitas yang ada di 

lingkungan madrasah tersebut diawasi oleh kamera pengawas (CCTV) yang telah 

terhubung dan dapat dipantau di ruangan Wakamad. 

Pada kesempatan lainnya, peneliti bertemu dengan beberapa informan di 

lingkungan MAN 2 Makassar. Yakni pertama, bapak Dedi Rismantho atau Pak 

Dedi, panggilan akrab beliau di lingkungan MAN 2 Makassar (Wakamad Humas), 

beliau orangnya tinggi, ramah, baik, rapi, serta tegas dalam menyampaikan 

sesuatu kepada seseorang. Peneliti berkomunikasi langsung dengan pak Dedi di 

ruangan para Wakamad. Pak Dedi menceritakan terkait sosok ibu Hj. Darma ini 

selaku kepala Madrasah di MAN 2, serta menjelaskan kepada peneliti terkait 

tupoksi beliau selaku Wakamad Humas yang bertugas mengkomunikasikan 

beberapa aspek berkaitan dengan pihak internal dan eksternal MAN 2 Makassar.    

Kemudian bertemu dengan bapak Muh. Ilyas atau Pak Ilyas, panggilan 

akrab beliau di lingkungan MAN 2 Makassar (Wakamad Kesiswaan), beliau 

orangnya sangat humoris, murah senyum, baik, serta tegas dalam menyampaikan 

sesuatu.  Di samping kesibukan beliau diamanahkan sebagai wakamad kesiswaan, 

beliau juga merupakan seorang guru mata pelajaran Qur‟an Hadist. Di tengah 

kesibukan beliau mengajar, pak Ilyas meluangkan waktunya bertemu dengan 

peneliti yang bertempat di depan Ruang Kelas XII untuk berkomunikasi langsung, 

selama proses komunikasi tersebut beliau menjelaskan banyak hal kepada peneliti, 

yakni kondisi MAN 2 saat ini, serta beberapa informasi yang berkaitan dengan 

kepala madrasah dan beberapa komponen di MAN 2 Makassar. 
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Kemudian di lain kesempatan, peneliti bertemu dengan beberapa guru 

untuk berkomunikasi langsung. Yakni Ibu Dra. Erniwati M.Pd atau Bu Erni 

panggilan akrab beliau di lingkungan MAN 2 Makassar dan Ibu Hasnawati 

Mahmuri, S.Pd., M.Si. Bu Erni merupakan salah satu guru mata pelajaran 

Matematika kelas XII di MAN 2 Makassar. Peneliti bertemu dengan Bu Erni di 

dalam ruangan Wakamad Kurikulum. Beliau orangnya sangat ramah, Rapi, sopan 

dalam bertutur kata, serta dalam berkomunikasi sering diselingi dengan candaan-

candaan kecil. Selama berkomunikasi dengan beliau, banyak hal yang 

disampaikan oleh bu Erni kepada peneliti, yaitu terkait dengan suka duka selama 

menjadi guru, kondisi lingkungan MAN 2 Makassar, serta berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala madrasah saat ini. 

Sedangkan Ibu Hasnawati merupakan salah satu guru mata pelajaran 

Matematika wajib dan peminatan kelas XI di MAN 2 Makassar. Peneliti bertemu 

dengan beliau di ruang guru. Beliau sosok yang sangat baik, lembut dalam 

bertutur kata, serta asik saat diajak berkomukasi. Selama proses bincang-bincang 

dengan bu Hasnawati, banyak informasi yang peneliti dapatkan terkait MAN 2 

Makassar ini, yaitu mulai dari lingkungannya, kepemimpinan kepala madrasah 

saat ini, serta beberapa komponen terkait proses pembelajaran. 

Di tengah kesibukan seluruh komponen madrasah, tak terkecuali Ibu Hj. 

Darmawati selaku kepala madrasah di MAN 2 Makassar, beliau meluangkan 

waktunya untuk bertemu dengan peneliti. Peneliti bertemu serta berkomunikasi 

langsung dengan Ibu Hj. Darmawati di ruangannya yang bertempat di dalam 

kantor MAN 2 Makassar. Selama di dalam ruangan tersebut saya melihat kondisi 

fasilitas-fasilitas yang sangat baik, dan di beberapa sudut ruangannya dilengkapi 

dengan ornamen-ornamen yang unik. Beliau orangnya sangat baik, rapi, sopan 

dan lembut dalam bertutur kata, asik serta tegas dalam menyampaikan sesuatu. 

Selama proses komunikasi berlangsung, Ibu Hj. Darma ini banyak memberikan 
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informasi kepada peneliti, yaitu terkait dengan kondisi lingkungan MAN 2 saat 

ini, kepemimpinan beliau selama memimpin MAN 2 Makassar, serta terkait mutu 

pendidikan di madrasah.     

   Di kesempatan yang sama, peneliti bertemu dengan Kepala Tata Usaha 

(KTU) MAN 2 Makassar yaitu Ibu Fatmah, peneliti bertemu dengan beliau di 

ruangan KTU yang bersebelahan dengan Ruangan Kepala Madrasah. Ibu Fatmah 

ini orangnya sangat baik, rapi, berkacamata, lembut dalam bertutur kata, serta 

tegas dalam menyampaikan sesuatu. Selama proses berkomunikasi dengan beliau, 

Ibu Fatmah banyak memberikan informasi ke peneliti yakni terkait kepemimpinan 

kepala madrasah saat ini, kondisi MAN 2 Makassar, serta terkait sistem 

pengelolaan administrasi di MAN 2 Makassar.    

1. Idealized Influenced dalam Mutu Pendidikan 

Kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan Idealized 

Influence adalah bagaimana kepemimpinan kepala madrasah 

mengimplementasikan dan menunjukkan pada lingkungan madrasah berkaitan 

dengan standar moral, etika, perilaku yang sangat tinggi di lingkungan madrasah. 

Point penting dalam Idealized Influence adalah seluruh komponen 

madrasah mengembangkan rasa hormat (tawa’du’) yang mendalam kepada kepala 

madrasah, rasa hormat ini bukan karena jabatan kepala madrasah yang 

menjalankan kepemimpinan transformasional, namun umumnya para pendidik 

dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

kepemimpinan kepala madrasah karena tanggungjawab mewujudkan serta 

mendukung visi dan misi MAN 2 Makassar, dengan adanya rasa hormat tersebut 

berimplikasi pada memunculkan rasa bangga terhadap madrasah, dengan 

Idealized Influence kepala madrasah mendapatkan respek dan kepercayaan dari 

seluruh komponen madrasah. 
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Hal tersebut dicontohkan secara nyata oleh Ibu Hj. Darmawati (Ibu 

Darma) kepala MAN 2 Makassar, sebagai seorang kepala madrasah Ibu Darma 

membangun kepercayaan pada orang-orang yang berada di MAN 2 Makassar. 

Salah satunya ialah harus memberikan contoh kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan termasuk peserta didik terkait kedisiplinan. Misalkan, beliau selalu 

pulang paling terakhir ketika pembelajaran di sore hari semuanya sudah selesai 

termasuk menyelesaikan administrasi yang bisa diselesaikan hari itu juga atau 

yang sifatnya mendesak diselesaikan pada hari itu, hal ini yang memunculkan rasa 

bangga kepada madrasah, bukan saja sebagai pimpinan tapi seluruh komponen 

MAN 2 Makassar. 

Berkaitan dengan Idealized Influence terkait penggalian potensi sumber 

daya di MAN 2 Makassar beberapa hal yang menjadi temuan penting diantaranya 

beberapa ungkapan berikut: 

Untuk mengetahui SDM yang ada di Madrasah, saya melakukan pemetaan 
dan menggali potensi yang ada, sehingga mengetahui peluang dan 
tantangannya, terus membuat seperti model Quadran (Matriks Peluang 
dan tantangan). Hal ini saya lakukan dengan harapan para pendidik 
maupun tenaga kependidikan Merasa bangga, untuk orang tua yang juga 
sebagai pendidik di MAN 2 Makassar ini mau menitipkan anaknya di 
madrasahnya sendiri hal itu berarti dia bangga kepada madrasahnya.98 

Hal yang menarik dari pernyataan ibu Darma, setiap kegiatan atau 

program yang akan dilakukan, beliau melakukan pemetaan dan menggali potensi 

yang mampu memberikan kontribusi besar untuk mensukseskan kegiatan yang 

direncanakan, tentu ini sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian Idealized 

Influence karena dengan melakukan pemetaan pada potensi-potensi yang dimiliki 

pengukurannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. 

Peluang dan tantangan pada proses manajemen menjadi suatu hal yang 

mutlak dan menjadi bagian terpenting dalam proses manajemen pendidikan, 

                                                           
98

 Darmawati, Kepala Madrasah, Wawancara, Ruangan Kepala Madrasah MAN 2 

Makassar, pada tanggal 26 Juli 2022. 
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bagian ini menjadi titik point utama dan penting untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang lebih strategis, karena kita ketahui beberapa lembaga-lembaga 

pendidik saat ini sangat bersaing dan berkompetisi bagaimana mengelola mutu 

lembaga pendidikan mereka yang mampu meningkatkan minat dan kepercayaan 

orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah, untuk itu kegiatan pemetaan 

potensi yang dilakukan oleh Ibu Darma merupakan hal yang positif untuk 

mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap MAN 2 Makassar. 

Pernyataan Ibu Darma sebagai leader di MAN 2 Makassar, 

mengindikasikan bahwa Idealized Influence berkaitan dengan rasa bangga, bukan 

hanya pada diri pribadi kepala madrasah, tapi hal ini juga dirasakan oleh guru 

ataupun orang tua peserta didik, tentu kebanggaan yang dibangun sangat 

mendasar bukan sesuatu yang mudah untuk membangunnya, banyak komponen 

yang terlibat. 

Kepercayaan yang dikembangkan oleh kepala madrasah hubungannya 

dengan Idealized Influence yakni memberikan kepercayaan, kepercayaan itu tetap 

memperhatikan kapasitas dan kapabilitas pendidik atau tenaga kependidikan. “Ibu 

Kamad dalam setiap kegiatan selalu membuatkan Surat Keputusan (SK) Tugas 

berdasarkan tupoksi masing-masing bahkan diharapkan kita semua Saling 

berkolaborasi.99 

Implementasi Manajemen modern saat ini, menuntut kerjasama yang lebih 

luas (kolaborasi), maka seorang kepala Madrasah bukan saja bekerjasama secara 

internal, tapi juga membangun jaringan yang lebih luar ke masyarakat atau di luar 

madrasah. 

Membangun kepercayaan bukan hanya secara informal namun tetap 

diimplementasikan dalam formal (dalam bentuk surat keputusan) hal ini untuk 
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memberikan kenyamanan dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh 

kepala madrasah termasuk kolaborasi antar kompenen madrasah, hal tersebut 

senada yang diungkapkan oleh Pak ilyas. 

Dalam membangun kepercayaan, beliau bersinergi dengan seluruh 
komponen setiap melakukan rapat, untuk membuat aturan apa dilakukan 
demi kemajuan civitas akademi MAN 2, Merealisasikan visi, dalam setiap 
rapat menampilkan visi dalam bentuk visual.100  

Pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Ibu Darma, dengan selalu 

berdiskusi dan memvisualisasikan harapan yang ingin dicapai oleh madrasah 

merupakan bentuk tanggungjawab agar kepercayaan bisa terus berlangsung. 

Visi dan Misi Madrasah menjadi dasar setiap kegiatan ataupun program 

yang dibuat oleh madrasah, beberapa lembaga pendidikan terkadang tidak mampu 

bersaing atau lambat berkembang karena visi dan misi yang dirancang 

sebelumnya terkadang tidak dijalankan secara konsisten. 

Mendukung berjalannya visi dan misi secara konsisten maka kepala 

madrasah harus membuat aturan yang mengikat seluruh komponen madrasah, 

aturan-aturan yang dibuat bukan untuk membatasi kreativitas komponen 

madrasah, tapi aturan itu dibuat agar segala program dan kegiatan tidak keluar 

dari visi dan misi madrasah. 

Sebagaimana yang dikatakan Pak Ilyas, bahwa dalam setiap pertemuan 

jika ada hambatan atau bahkan terjadi ketidak sepakatan maka hal tersebut tidak 

menjadi soal, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama-sama. 

Mencari solusi terkait visi misi yang ingin dicapai maka diperlukan 
kerjasama yang baik, setiap kegiatan kerjasama untuk mengangkat harkat 
apa yang telah diidamkan beliau (Ibu Darma) selaku kamad MAN 2, 
caranya dengan mengundang seluruh komponen untuk melakukan rapat 
gabungan untuk mencari solusinya secara bersama, dari itu muncul rasa 
optimisme, jadi saya menilai apa yang dilakukan seluruh komponen 
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madrasah dengan inisasi kepala madrasah merupakan tujuan bersama dan 
untuk kemajuan bersama pula.101  

Kerjasama dan komuniasi yang baik merupakan salah satu kunci 

pencapaian visi dan misi, tentu segala persoalan yang ada di madrasah tidak 

harusdiselesakan olh kepala madrasah, untuk itu ibu Darma selalu mengundang 

semua komponen madrasah dalam setiap program atau kegiatan yang 

direncanakan, dalam manajemen perencanaan yang baik sebenarnya separuh dari 

kegiatan tersebut sudah berjalan, artinya jika perencanaan yang sebelumnya 

didiskusikan akan lebih baik dari pada tidak didiskusikan sama sekali, Ibu Darma 

menyadari bahwa semakin banyak kepala yang memikirkan sebuah kegiatan 

untuk mencapai visi dan misi madrasah maka semakin baik. 

Inti dari pernyataan di atas adalah kebersamaan dalam membangun visi 

dan misi MAN 2 Makassar, tentu pelibatan seluruh komponen madrasah yang 

diinisiasi oleh kepala madrasah merupakan salah satu wujud dari Idealized 

Influence, dengan pola semacam itu, rasa optimis untuk mencapai apa yang 

diprogramkan di MAN 2 Makassar lebih realistis dan tahu bagaimana strategi 

pencapaiannya. 

Cita-cita madrasah yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi madrasah 

sebenarnya untuk mengangkat harkat dan martabat madrasah sebagai lembaga 

pendidikan formal, tentu ini harus mendapat dukungan semua pihak. 

Kepercayaan, yaitu saling berkomunikasi dan lain sebagainya, soalnya 
beliau juga belum lama menjabat sebagai KAMAD di MAN 2, sehingga 
dia berupaya membangun sebuah kepercayaan dengan saling 
berkomunikasi dengan seluruh komponen di madrasah.102 

Memang jabatan sebagai kepala madrasah diemban oleh ibu Darma belum 

lama, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala madrasah Tsanawiyah, tentu 
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dalam kepemimpinannya masih memerlukan penyesuaian dalam beberapa hal, 

termasuk membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Dalam manajemen transformasi sebenarnya tidak ditentukan oleh siapa 

yang memimpin, tapi lebih mengedepankan sistem yang dibangun, oleh karena 

itu, walaupun ibu Darma masih baru menjabat, dengan sistem yang dibangun 

dengan segala mekanisme aturan yang dibuat, secara umum peneliti merasa 

optimis dengan pencapaian Idealized Influence walaupun disadari pencapaiannya 

tidak mudah dan pasti ada hambatan yang ditemukan. 

Bagi seorang pemimpin, hambatan untuk mencapai visi dan misi lembaga 

tidak dapat dihindari, namun hal ini menjadi dasar untuk menciptakan peluang-

peluang yang konstruktif, intinya sebuah hambatan dapat diminimalisir dengan 

membangun komunikasi yang baik. 

Hambatan berkaitan dengan pengenalan lingkungan, tujuan satuan 
pendidikan dan karakter, jadi butuh proses untuk membangun komunikasi 
dan kepercayaan, Itu bagian dari visi misi yaitu pengenalan kekuatan dan 
kelemahan sekolah menjadi suatu bagian dari penjajakan kamad.

103
 

Dalam pencapaian Idealized Influence ada tiga hal yang penting 

dipertimbangkan sebagai seorang kepala madrasah (leader) pertama bagaimana 

secara cepat kepala madrasah mengenali lingkungan baru yang dipimpinnya, 

kedua harus memahami tujuan masing-masing satuan pendidikan, karena semakin 

tinggi tingkatan satuan pendidikan maka semakin kompleks juga persoalan yang 

harus diselesaikan, dan ketiga adalah pemamahan pada karakter tiap-tiap sumber 

daya, kepala madrasah harus memahami karakter gurunya, karakter tenaga 

kependidikan termasuk secara umum mengetahui karakter peserta didik. 

Inilah yang peneliti ingin sampaikan bahwa melakukan perubahan 

(transformasi) dalam manajemen bukan hal yang mudah, banyak tuntutan dan 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh sorang pemimpin, makanya melakukan 

perubahan itu ada yang cepat dan ada pula yang labat, tergantung dukungan 

sumber daya yang dimiliki. 

Tidak dipungkiri bahwa selain Kekuatan juga ada kelemahan yang dimiliki 

oleh seorang pimpinan, tentu ini akan menjadi bagian dari proses 

mengembangkan Idealized Influence justru dengan komunikasi yang baik dalam 

lingkungan madrasah hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk 

kemajuan madrasah, dengan kemajuan yang diraih ini, sebagaimana dituliskan 

sebelumnya maka rasa kepercayaan akan terbangun dengan baik. 

Merasa bangga, bukan hanya kamad melainkan diri saya pribadi juga, 
Bahwa MAN 2 ini bukan sembarang sekolah, sehingga beliau masuk itu 
sudah ada prestasi” sebelumnya. Dari prestasi: itu beliau (Kamad) merasa 
bangga dan dia menyampaikan rasa bangganya kepada kami dan 
menularkan semangat rasa bangga terhadap kami di madrasah.104 

Dari ungkapan tersebut menjadi dasar bahwa rasa bangga akan terlihat jika 

pernyataan itu langsung dirasakan oleh pendidik, tentu ini juga berimplikasi pada 

masyarakat yang merasa bangga jika anak mereka menjadi peserta didik di MAN 

2 Makassar. 

Salah satu indikasi untuk mengukur bagaimana rasa bangga terhadap 

madrasah adalah dengan mengukir prestasi, bukan hanya prestasi yang dicapai 

oleh peserta didik, namun pendidik dan tenaga pendidik juga dituntut untuk 

berprestasi, disinilah peran besar seorang kepala madrasah dalam membangun 

rasa bangga terhadap madrasah. 

Rasa bangga itu bukan serta merta terwujud atau dirasakan, namun harus 

ada peristiwa atau kegiatan yang membuat warga madrasah menjadi bangga, tentu 

salah satunya adalah prestasi yang dicapai, bagi bagi pendidik, tenaga 

kependidikan hingga peserta didiknya. 
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Beliau memiliki beberapa program, yakni pertemuan dengan dewan guru, 
membangun komitmen itu dengan beberapa stakeholder komite, dia 
membangun kepercayaan itu dalam rangka untuk menyusun visi misi 
yang harus dicapai.105 

Tentu pencapaian visi dan misi madrasah bukan saja melibatkan 

komponen internal madrasah, namun peneliti melihat pelibatan orang tua peserta 

didik juga menjadi faktor penting, karena saat ini, peran orang tua cukup besar 

untuk mncapai madrasah yang bermutu.  

Peran komite madrasah alam peningkatan mutu madrasah sangat besar, 

dalam beberapa kasus lembaga pendidikan lainnya, peran komite hanya dilibatkan 

saat ada kepentingan (misalkan meminta sumbangan pendidikan) sementara di 

MAN 2 Makassar orang tua benar-benar dijadikan sebagai mitra madrasah, 

artinya untuk kegiatan dan program yang akan dilakukan setidaknya mengundang 

pengurus komite untuk membicarakan secara bersama-sama, dampakya cukup 

baik, karena dukungan dari orang tua peserta didik baik sifatnya materi maupun 

moril akan berdampak positif pencapaian mutu madrasah.“Dalam rapat itu 

disampaikan visi misinya, ada target yang disampaikan. Meyakinkan, diberikan 

motivasi, diarahkan bahwa ini yang ingin kita capai. Dalam bentuk madrasah 

awards”.106 

Ibu Darma sebagai kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya tetap berorientasi pada target yang ingin dicapai, itulah pentingnya 

perencanaan sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi madrasah, 

kemudian bagaimana melakukan koordinasi serta tidak mengabaikan evaluasi dari 

target yang telah dicapai. 
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Perencanaan yang dibuat secara umum memang dirancang secara ideal, 

namun dalam proses pelaksanannya tidak dipngkiri tentu ada hambatan-hambatan 

yang dialami, namun sebagai pemimpin hal tersebut sudah disadari sebelumnya. 

Pelaksanaan dari visi dan misi MAN 2 Makassar bagi Ibu Darma 

merupakan hal yang terbilang sulit, karena terkadang ada saja pendidik atau 

tenaga kependidikan yang kurang memahami konsep atau sistem yang dibangun 

di MAN 2 Makassar, untuk itu dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam 

membangun kepercayaan pada progam atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan visi dan misi yang dirancang sebelumnya. 

Proses evaluasi dalam manajemen juga bukan merupakan hal yang mudah, 

karena evaluasi ini sangat tergntung dari proses pelaksanaan dan komitmen dari 

seluruh komponen madrasah. 

Dimana-mana yang namanya membangun kepercayaan harus mengenal 

dulu satu sama lain. Proses pengenalan itu harus dengan berkomunikasi. Jadi 

komunikasi itu harus baik ke seluruh komponen, Merealisasikan visi-misi, beliau 

orangnya visioner, bagaimana dia menyampaikan visinya ke seluruh komponen 

madrasah lewat komunikasi dalam sebuah pertemuan/rapat. 

Harus merasa memiliki, harus merupakan bagian dari madrasah itu. 

Banyak ide-ide yg muncul dari kepemimpinan kepala Madrasah untuk kemajuan 

madrasah. “Berhubung beliau orangnya visioner sehingga beberapa komponen 

madrasah yang lainnya terkadang agak sulit mengimbangi iramanya”.107  

Beliau memberikan kepercayaan kepada kita dalam artian silahkan 
berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, beliau tidak 
mengintervensi. Merealisasikan, bagaimana bisa tepat sasaran terhadap 
visi misi. Seluruh kegiatan” yang dilakukan di lingkungan MAN 2 ini 
pasti berdampak pada pusat, kebanggaan itu diperlihatkan dengan seluruh 
aktivitas anak-anak yang juara di share kemana mana seperti melalui 
platform di media sosial (Instagram, dan lain-lain), kebanggaan yang lain 
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yaitu mampu berbuat sesuatu yang sekolah lain belum melakukan. seperti 
penerapan kurikulum merdeka. Mensosialiasikan seluruh permen-permen 
yang harus kita ikuti. Contohnya pelaksanaan kurikulum merdeka 
meskipun bnyak tantangan, seperti guru” yang belum siap (melalui 
workshop).108 

Kreativitas dan Improvisasi yang konstruktif dalam kepemimpinan 

transformasional merupakan hal yang penting selalu dipedomani, karena hal ini 

akan mengurangi rasa takun untuk berbuat, peneliti melihat bahwa pemberian 

kepercayaan penuh dari Ibu Darma untuk melakukan hal yang kreatif untuk 

pencapaian mutu madrasah selalu mendapat perhatian dan suport, baik secara 

pribadi maupun secara lembaga. 

Di jaman teknologi saat ini, sangat mudah menilai kebanggaan atas 

kreativitas atau prestasi yang dicapai, cara menilainya cukup sederhana, 

perhatikan pendidik atau peserta didik yang membuat story atau status di media 

sosial, semakin sering membuat status yang berkaitan dengan aktifitas di 

madrasah maka sebenarnya dia telah mengabarkan pada khalayak atas 

kebanggaannya dengan madrasah mereka. 

Maka merupakan sebuah keniscayaan, bahwa saat ini pendidik tidak boleh 

gagap teknologi, termasuk mengikuti perkembangan media sosial peserta didik 

mereka, karena dari media sosial kita dapat mengetahui lebih jauh apakah peserta 

didik madrasah itu memiliki rasa bangga terhadap madrasah mereka, atau bahkan 

jika ada persoalan yang ada, biasanya kita lebih mudah mengetahui melalui status 

peserta didik di media sosial mereka. 

Bagi Ibu Darma, memberikan keleluasaan bagi pendidikan untuk berkreasi 

dan berimprovisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan hal yang 

terbaik, karena dengan memberikan keleluasaan namun tetap dalam koridor visi 

dan misi madrasah merupakan jalan terbaik untuk mengembangkan Idealized 
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Influence, tentu tetap dalam pengawasan berlandaskan kesepakatan seluruh 

komponen madrasah.  

Menarik apa yang diungkapkan oleh Ibu Erni, bahwa rasa bangga itu dapat 

terlihat dengan aktivitas peserta didik yang selalu membagikan di laman media 

sosial mereka tentang prestasi atau kegaiatan yang dilakukan di MAN 2 makassar, 

tentu ini bukan paksaan, mereka secara senang memperlihatkan bagaimana model 

Pendidikan yang ada di MAN 2 Makassar, bahkan dengan model merdeka belajar 

yang sedang berjalan saat ini, membuktikan bahwa kepemimpinan ibu Darma 

sebagai kepala MAN 2 Makassar memberikan andil yang baik walaupun dari segi 

waktu, beliau baru menjabat sebagai kepala madrasah. 

Untuk lebih jelasnya peneliti merangkum dalam bentuk matrik di bawah 

ini: 

Tabel 4.5. Matriks Idealized Influenced dalam Mutu Pendidikan 

MUTU 

PENDIDIKAN 

KOMPONEN IDEALIZED INFLUENCE 

MEMBANGUN 

KEPERCAYAAN 

MEWUJUDKAN 

VISI DAN MISI 

MEMUNCULKAN 

RASA BANGGA 

MEMBANGUN 

KEYAKINAN  

1 2 3 4 

STANDAR ISI 

Kurikulum di MAN 2 

Makassar  sesuai 

dengan standar isi yang 

telah disepakati 

sebelumnya menjadi 

dasar pencapaian mutu 

pendidikan dari segi 

standar isi. 

pencapaian visi dan 

misi madrasah menjadi 

tanggungjawab seluruh 

komponen madrasah, 

bahkan selalu 

didiskusikan setiap 

melakukan kegiatan 

atau program madrasah 

hal tersebut dirasakan 

bukan saja oleh pendidik 

tapi orang tua peserta didik 

yang mempercayakan 

anaknya bersekolah di 

MAN 2 Makassar, sistem 

dan model rasa bangga 

yang dirasakan sangat 

beragam. 

dalam membangun 

keyakinan untuk 

pencapaian visi dan 

misi madrasah, proses 

meyakinkan yang 

dilakukan oleh 

Kepala madrasah 

sangat strategis, 

karena selalu 

melakukan pemetaan 

potensi 

STANDAR 

PROSES 

dalam proses belajar 

mengajar di era new 

normal hampir 

sebagaian besar sesuai 

dengan proses sebelum 

adanya pandemi covid-

19 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan proses 

pembelajaran selalu 

berorintasi pada visi dan 

misi yang ingin dicapai. 

dari berbagai penjelasan 

pendidik secara umum 

menyatakan bahwa 

kebanggaan terhadap 

proses pelayanan dan 

proses belajar mengajar 

sudah sesuai dengan 

harapan. 

dalam standar proses 

yang ingin dicapai 

dilaksanakan dengan 

penuh 

tanggungjawab. 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

dalam membangun 

kepercayaan di 

masyarakat, pencapaian 

standar kompetensi 

lulusan tidak perlu 

diragukan, karena rata-

jika pencapaian standar 

lulusan dan proses telah 

tercapai, tentu secara 

otomatis visi dan misi 

yang dirancang 

sebelumnya setidaknya 

hampir sebagian besar 

alumni MAN 2 makassar 

yang sudah sukses atau 

kuliah di Perguruan tinggi 

favorit di Indonesia merasa 

bangga sebagai alumni 

pendidik tidak 

mengalami kesulitan 

untuk meyakinkan 

pada peserta didik 

ataupun orang tuanya, 

karena dari berbagai 
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rata lulusan MAN 2 

makassar, melanjutkan 

pendidikan tinggi 

mereka keberbagai 

perguruan tinggi favorit 

di Indonesia 

sudah tercapai, namun 

tentu hal ini tidak 

semuanya, masih ada 

beberapa misi yang 

harus terus ditingkatkan 

MAN 2 Makassar aspek komponen 

mutu pendidikan 

MAN 2 makassar 

sudah mencapainya 

dengan baik. 

STANDAR 

PENILAIAN 

pendidik di MAN 2 

Makassar sangat 

menjaga integritas 

dalam penilaian, baik 

dalam proses maupun 

sistem evaluasi yang 

dikembangkan 

apa yang yang menjadi 

misi MAN 2 Makassar 

tentu masih ada yang 

perlu dikembangkan 

dan diperbaiki, tapi 

secara umum apa yang 

teemaktub dalam misi 

madrasah scara umum 

sudah terlaksana. 

dalam proses penilaian 

semua komponen terlibat, 

artinya penilaian akhir baik 

dalam pelayanan maupun 

proses pembelajaran 

semuanya sudah 

menggunakan sistem yang 

dapat dipertanggungj 

awabkan. 

khsusus untuk peserta 

didik, bahwa 

penilaian dari proses 

yang dijalani fair, dan 

pendidikpun 

memberikan penilaian 

sesuai dengan fakta 

dan kondisi peserta 

didik. 

 

2. Inspirational Motivation dalam Mutu Pendidikan 

Kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan Inspirational 

Motivation yaitu bagaimana kepemimpinan kepala madrasah mampu memberikan 

sebuah motivasi serta inspirasi kepada seluruh komponen madrasah untuk berbagi 

dalam hal visi madrasah dengan komitmen yang tinggi.  

Kepemimpinan kepala madrasah diharapkan mampu memberikan motivasi 

yang tinggi terhadap seluruh komponen madrasah, tentu inspirasi yang berkaitan 

dengan pencapaian mutu pendidikan di madrasah, misalkan saja bagaimana 

kepala madrasah menginspirasi tentang kreativitas penggunaan media di masa era 

new normal karena hampir sebagian besar pemanfaatan teknologi menjadi 

tumpuan utama ketika masa pandemi, kurang lebih 2 tahun proses tesebut 

berlangsung, sehingga dapat dipastikan bahwa kebiasaan menggunakan teknologi 

tidak dapat dihindarkan, bahkan mulai berlanjut saat pasca pandemi. 

Motivasi yang diberikan kepala madrasah kaitannya dengan 

kepemimpinan transformasional diharapkan dapat memberikan dorongan kepada 

pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah untuk mencapai lebih 

dari sebuah kepentingan kelompok, artinya secara mutu pendidikan yang 

diharapkan oleh madrasah menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk 

individu pendidik dan tenaga kependidikan.  
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Point penting yang harus diperhatikan dalam Inspirational Motivation 

adalah bagaimana kepala madrasah mampu mengkomunikasikan harapan-

harapannya untuk kemajuan madrasah tersebut kepada seluruh komponen yang 

ada di dalamnya, serta dapat mengekspresikan tujuan-tujuan penting dalam cara 

yang sederhana pula. 

Gaya komunikasi dalam kepemimpinan transformasional harus 

disesuaikan dengan audience, artinya ide atau harapan yang baik juga harus 

disampaikan secara baik dan benar, tentu dengan komunikasi tersebut harus 

dibangun secara intensif.  

Beberapa pimpinan lembaga atau organisasi gagal menyampaikan 

harapannya hanya karena cara menyampaikan gagasan dan harapan yang tidak 

tepat atau kurang komunikatif.  

Berkaitan dengan Inspirational Motivation terkait pemberian motivasi 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 2 Makassar. ada beberapa hal 

yang menjadi temuan penting diantaranya beberapa ungkapan berikut:  

Mereka harus banyak melihat, kemudian banyak mendengar, saya selalu 
berbagi best practice kepada teman-teman guru. memanggil para 
motivator, serta memanggil para Kamad yang telah sukses sebelumnya, 
serta beberapa guru-guru yang telah sukses, ataupun memberikan arahan 
untuk searching online atau langsung terjun ke beberapa madrasah yang 
sudah berhasil.109  

Pernyataan ibu Darma sebagai Kepala MAN 2 Makassar di atas ada 

beberapa point yang peneliti deskripsikan lebih lanjut, pertama, tentang „banyak 

mendengar‟ ini menarik buat peneliti, karena tidak semua orang mampu dengan 

sabar mendengar keluhan atau kritikan dari pendidik ataupun orang tua peserta 

didik merupakan hal yang tidak gampang dijalani, inilah hal penting dalam 

temuan penelitian, bahwa konsep mendengarkan apa yang menjadi harapan 
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stakeholder perlu mendapatkan perhatian, karena bagaimanapun mereka memliki 

kepentingan dan kepedulian dalam membangun mutu pendidikan di madrasah. 

Kedua, tentang best practice merupakan bagian dari Inspirational 

Motivation, inspirasi itu bukan saja dari buku atau bahan bacaan yang tertulis, 

namun dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pendidik maupun 

tenaga kependidikan dalam mengajar atau memberikan pelayanan pendidikan hal-

hal yang baik berdasarkan pengalaman harus tetap menjadi pertimbangan untuk 

dipertahakankan sedangkan hal yang dianggap menjadi hambatan harus dicarikan 

jalan keluarnya. 

Ketiga, hal yang menarik juga dari pernyataan ibu Darma, bahwa dengan 

memanggil motivator-motivator untuk peningkatan pelayanan kualitas pendidikan 

juga penting dilakukan, sehingga ada masukan-masukan baru atau strategi baru 

yang dapat mendukung pencapaian mutu pendidikan di MAN 2 Makassar. Namun 

tetap disadari bahwa pencapaian tersebut, tergantung motivasi dan komitmen dari 

seluruh komponen madrasah. 

Melihat ungkapan dari Ibu Darma tersebut, mengindikasikan bahwa 

Inspirational Motivation berkaitan dengan pemberian motivasi serta inspirasi, 

bukan hanya pada diri pribadi kepala madrasah, tetapi beliau menginginkan apa 

yang menjadi impian kedepan tentang mutu madrasah dapat juga dirasakan oleh 

para rekan-rekan pendidik lainya. 

Menjadikan pekerjaan ini baik menjadi pendidik atau tenaga kependidikan 
merupakan bagian dari ibadah, kemudian saya selalu beranalogi bahwa 
mereka menjadikan madrasah sebagai rumah keduanya, selanjutnya 
membangun kebersamaan. Ada capaian kinerja harian, serta madrasah 
awards (setiap awal tahun) guru yang punya komitmen tinggi diberi 
apresiasi). Menata lingkungan, memulai dengan ruangan pribadi kamad, 
kemudian perlahan keluar. Arahan visi misi, sosialisasi via media sosial, 
ada grup WA memberitahu kepada guru” serta mengontrol setiap kegiatan 
yang dilakukan dipantau melalui CCTV yang telah terhubung di hp 
saya.110 
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Dalam penyampaian singkatnya, Ibu Darma ini dalam membangun 

komitmen bersama kepada seluruh stakeholder di lingkungan MAN 2 Makassar 

yakni dengan menjadikan MAN 2 ini sebagai rumah keduanya. Sehingga pendidik 

dan tenaga kependidikan merasa nyaman dan tentram di lingkungan madrasah 

tersebut. Kepala madrasah juga mengadakan sebuah kegiatan yakni Madrasah 

Awards, seluruh guru terlibat dalam kegiatan tersebut. kegiatan itu dilaksanakan 

guna memberikan apresiasi terhadap para guru yang telah melakukan capaian-

capaian atas kinerja yang telah dikerjakan.  

Pemantauan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di madrasah bagi 

Ibu Darma harus selalu diikuti, kalaupun ada tugas di luar madrasah, beliau masih 

bisa memantau aktivitas di madrasah dengan memanfaatkan teknologi CCTV, jadi 

perkembangan atau suasana madrasah selama belajar tetap diketahui oleh beliau.  

Hal ini untuk memberikan kenyamanan yang diberikan oleh kepala 

madrasah terhadap seluruh stakeholder madrasah. Hal tersebut senada yang 

diungkapkan oleh Ibu Fatmah.  

Membangun komitmen, dia itu tiap pekan yakni setiap hari senin 
mengumpukan seluruh komponen, melakukan breafing, mengemukakan 
segala kekurangan yang ada di minggu lalu, terus merumuskan tindak 
lanjutnya.111 

Membangun komitmen untuk mencapai mutu madrasah yang diidamkan 

perlu kerja keras seluruh komponen madrasah, perlu kerjasama yang baik dan 

membangun komunikasi yang terus menerus, contoh yang dilakukan di atas, yakni 

dengan melakukan pertemuan setiap hari senin adalah contoh konkrit yang di 

lakukan oleh ibu Darma dalam mengevaluasi kegiatan dalam satu minggu 

sebelumnya, tentu ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi mengevaluasi hal-hal 

yang penting dikembangkan atau ada hal-hal yang perlu secepatnya diselesaikan. 
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Ada yang menganggap bahwa sebuah pertemuan atau rapat dianggap sia-

sia atau menghabiskan waktu, padahal jika diatur dengan baik, mulai dari waktu 

pertemuan hingga materi yang didiskusikan maka hasil yang diharapkan tentu 

lebih baik ketimbang tidak pernah dibicarakan atau didiskusikan sebelumnya, 

memang dalam kondisi tertentu keseringan melakukan pertemuan tanpa ada aksi 

nyata juga kurang tepat, bahkan bisa dianggap pertemuan tersebut tidak efektif 

dan efisien, sehingga inilah peran kepemimpanan transformasional yang mampu 

melihat kondisi yang tepat untuk melakukan briefing (pertemuan). 

Begitulah tugas menjadi Aparatul Sipil Negara (ASN) yakni mengabdi 

pada negara. “Beliau (Bu Darma) memberikan arahan, bagaimana setelah visi 

misi diterapkan, kita bekerja keras, sehingga di kelas” X (secara tersirat ada 

jurusan) untuk menjadi orang terbaik.112 

Apa yang diungkapkan oleh Pak Ilyas mengindikasikan bahwa pencapaian 

mutu pendidikan tidak mudah, seluruh komponen madrasah harus bekerja keras 

dan bekerjasama, karna untuk mewujudkan visi dan misi madrasah tidaklah 

mudah, banyak faktor yang mmpengaruhi dan banyak hal yang harus dilakukan 

dengan sungguh-sungguh. 

Beliau ada program pertemuan dan evaluasi dengan dewan guru, serta 
program penjamin mutu madrasah yang mengontrol kualitas pendidikan 
pengajaran di madrasah. Beliau secara umum memberikan kontrol kepada 
wakamad. Komitmen, sering melakukan pertemuan, dengan waka setiap 
hari senin di setiap minggunya.kemudian dengan guru setiap 1 bulan, 3 
bulan, 6 bulan, tahunan. Misi, ada rapat dengan komite. Harapan, 
menyampaikan ke wakamad dan teman” di dalam pertemuan. 
Menyampaikan arahan ke wakamad apa yang harus dilakukan ataupun 
dikerjakan, apa yang kurang dan lain sebagainya.113 

                                                           

112
 Muhammad Ilyas, Wakamad Kesiswaan, Wawancara, Depan Ruang Kelas XII Man 2 

Makassar, pada tanggal 26 Juli 2022. 

113
 Dedi Rismantho, Wakamad Humas, Wawancara, Ruangan Wakamad MAN 2 

Makassar, pada tanggal 26 Juli 2022. 



100 
 

 
 

Beberapa kesempatan saat berdiskusi dengan Pak Dedi sebagai Humas 

MAN 2 Makassar, bahwa dalam setiap pertemuan dengan kepala madrasah hal 

yang selalu ditekankan adalah mempertahankan kualitas madrasah yang telah 

dicapai, kalau perlu ditingkatkan lagi, sementara komponen standar pendidikan 

nasional yang belum optimal diharapkan untuk menjadi perhatian dan 

berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitasnya. 

Ada yang menarik dari pola kepemimpinan ibu Darma, adalah program 

penjaminan mutu madrasah, dimana tugasnya adalah mengontrol pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran di MAN 2 Makassar, sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam standar pendidikan nasional. 

Waktu dulu ada suatu kegiatan bersama di luar kota bersama beliau 

(Kamad), ada sesuatu yang dilakukan oleh bu Darma, yaitu membuat suatu 

catatan kecil di LJKH kepada guru. Itulah salah satu yang dilakukan kamad 

namun memberikan impact sangat besar kepada guru.  

Membangun komitmen, harus saling percaya, percaya itu bisa konsisten 

apabila apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Memberikan 

arahan, beliau komunikasikan langsung ke wakamad dalam rapat.114 

Berhubung dua tahun sebelumnya (2020-2021) kita masih pembelajaran 
daring, jadi masih belum kelihatan. Kami yakin apa yang selalu beliau 
sampaikan via zoom diberikan motivasi terkait hal-hal apa yg kita 
harapkan bersama. Hubungan beliau dengan seluruh komponen terjalin. 
Dalam artian kegiatan apapun yang disampaikan kepada kita itu kita ikuti, 
beliau bnyak memberikan motivasi kepada teman-teman dengan 
melakukan kegiatan” terbuka sehingga kerjasama seluruh kompoten 
kelihatan (setiap bulan ada kegiatan). Memberikan arahan,  mengubah 
kebiasaan” yang dilakukan oleh kamad sebelumnya itu butuh proses, 
karena kamad sekarang itu sangat cepat maksudnya disini sesuatu yang 
beliau inginkan langsung ada perubahan namun semuanya itu butuh 
proses.115 
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Realitas yang diungkapkan oleh Ibu Erni adalah realitas yang dialami 

seluruh lembaga pendidikan, bukan hanya MAN 2 Makassar, artinya kondisi masa 

pandemi covid-19 adalah kondisi darurat, maka segala komponen yang 

menyangkut standar pendidikan nasional tidak mungkin dicapai sesuai dengan 

harpana, jusru itu motivasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi zoom 

meeting menjadi alternatif terbaik untuk tetap menjaga kualitas, walalupun ha 

tersebut pencapaiannya hanya pada level standar minimal. 

Berkaitan dengan Inspirational Motivation dengan beberapa hasil 

wawancara di atas maka peneliti dapat menggambarkan point penting 

pencapaiannya dikaitkan dengan mutu pendidikan. 

Pertama membangun motivasi, dalam standar isi maka yang diterapkan 

adalah memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan 

kurikulum dengan memanfaatkan teknologi, pada standar proses diharapkan untuk 

mengimplementasikan best practice yang dapat dilihat dan ditiru dengan tetap 

mengedepankan kreativitas, pada standar kompetensi lulusan pendidik diharapkan 

memberikan motivasi untuk terus lanjut ke perguruan tinggi, sedangkan standar 

penilaian motivasi diberikan lebih pada standar minimal harus dicapai oleh 

peserta didik. 

Kedua membangun komitmen, berkaitan dengan standar isi, komitmen 

untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, sedangkan untuk standar 

proses tetap melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan materi 

pembelajaran, Standar kompetensi lulusan mensyaratkan bahwa lulusan MAN 2 

Makassar harus mampu bersaing memasuki perguruan tinggi favorit, untuk 

standar penilaian, pendidik berkomitmen untuk memberikan penilaian scara 

obyektif. 

Ketiga membangun Harapan,  penerapan standar isi, pencapaian harapan 

yang ideal  tentu dimasa pandemi agak sulit dicapai, namun semangat untuk 
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melakukan perubahan dan peningkatan tetap menjadi komitmen bersama, 

Penerapan standar proses agar mendekati harapan maka perlu ada penyesuaian, 

untuk standar kompetensi lulusan dengan selalu berdialog dengan peserta didik, 

sedangkan untuk standar penilaian lebih mengedepankan obyektivitas. 

Untuk lebih jelasnya peneliti merangkum dalam bentuk matriks di bawah 

ini: 

Tabel 4.6. Matriks Inspirational Motivation dalam Mutu Pendidikan 

MUTU 

PENDIDIKAN 

KOMPONEN INSPIRATIONAL MOTIVATION 

MEMBANGUN 

MOTIVASI 

MEMBANGUN 

KOMITMEN 

MEMBANGUN 

HARAPAN 

MENATA 

LINGKUNGAN  

1 2 3 4 

STANDAR ISI 

motivasi untuk 

mengembangkan 

kurikulum yang lebih 

kreatif dan inovasi 

dengan memanfaatkan 

teknologi selalu 

menjadi bagian dalam 

memotivasi pendidik 

dengan membangun 

kebersamaan untuk 

tetap menjaga mutu 

pendidikan sesuai 

dengan standar yang 

berlaku, dan terlihat 

hampir seluruh guru 

berkomitmen untuk 

melaksanakan sesuai 

dengan tugas dan 

fungsinya 

dalam masa peralihan 

menuju era normal saat ini 

memang diharapkan tidak 

ideal dari kurikulum yang 

berlaku, namun standar 

minimal dari standar isi 

yang diharpakan sudah 

terlaksana dengan baik. 

dari seluruh sarana 

dan prasarana yang di 

miliki MAN 2 

Makassar, terlihat 

bahwa untuk 

mencapai standar isi 

sangat mendukung 

dengan tatanan 

lingkungan madrasah 

yang baik. 

STANDAR 

PROSES 

menginspirasi dengan 

best practice dan 

beberapa pelatihan 

menunjukkan bahwa 

kapasitas pendidik dan 

pelayanan madrasah 

oleh tenaga 

kependidikan terlihat 

berjalan dengan baik. 

melihat beberapa hal 

yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran 

dan pelayanannya, 

MAN 2 makassar sudah 

berkomitmen untuk 

memenuhi standar 

proses. 

memang dalam beberapa 

hal yang terkait dengan 

standar proses menuju era 

normal perlu penyesuaian 

yang mendasar, karena 

adanya pandemi selama 

kurang lebih 2 tahun. 

dari lingkungan untuk 

mendukung proses 

pembelajaran dan 

pelayanan madrasah 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

setiap pendidik selalu 

memberikan pelayana 

pemebelajaran yang 

terbaik, sehingga 

alumni atau lulusan dari 

MAN 2 makassar dapat 

melanjutkan pendidikan 

berikutnya. 

dari lulusan agar 

berkualitas, seluruh 

pendidik berkomitmen 

untuk menjaga mutu 

lulusan MAN 2 

makassar 

dalam mencapai standar 

lulusan yang berkualitas, 

kepala MAN 2 makassar 

selalu membangun 

komunikasi yang baik 

dengan peserta didik, 

dengan mengajak 

berdialog terutama 

mencapai masa depan 

mereka. 

dalam mencapai 

kompetisi lingkungan 

dukungan sarana dan 

prasarana sudah 

representatif, mulai 

dari laboratorium 

hingga menata 

suasana ruang belajar 

(kelas) 

STANDAR 

PENILAIAN 

bahwa penilaian selama 

era new normal menjadi 

hal yang penting, dan 

bagaimana agar peserta 

didik tetap semangat 

belajar, hal ini dapat 

terlihat dari sistem 

penilaian yang 

diberikan pada peserta 

bahwa komitmen untuk 

memberkan penilaian 

yang obyektif terhadap 

prestasi yang dicapai 

oleh peserta didik tetap 

menjadi arahan dari 

kepala MAN 2 

makassar 

memang sistem penilaian 

dari era sebelum pandemi 

dan memasuki erap 

pandemi kemudian pasca 

pndemi saat ini, 

diharapkan adanya 

penyesuaian yang cepat, 

sehingga madrasah dapat 

melakukan proses 

sikap obyektifitas 

menjadi standar 

penilaian dari seluruh 

pelayanan pendidikan 

di MAN 2 makassar, 

hal ini juga didukung 

dengan tatanan 

lingkungan yang baik. 
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didik. pelayanan pendidikan yang 

sesuai dengan aturan dan 

harapan masyarakat 

3. Intellectual Stimulation dalam Mutu Pendidikan 

Kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan Intellectual 

Stimulation yaitu bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dapat memberikan 

dorongan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat mendorong 

sebuah inovatif-inovatif baru dan ide-ide kreatif dalam mengimplementasikan visi 

dan misi madrasah.  

Seorang kepala madrasah dengan kepemimpinan transformasional 

berusaha merangsang usaha yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di 

lingkungan madrasah untuk lebih kreatif dan inovatif dengan mempertanyakan 

anggapan dasar (asumsi), memetakan masalah, dan memperbaharui pendekatan-

pendekatan lama. Sehingga kreativitas kemudian terbentuk. Dan seluruh 

stakeholder yakni pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di lingkungan 

madrasah berani mencoba pendekatan-pendekatan baru dan gagasan mereka tidak 

di kritik karena beda dengan gagasan kepala madrasah. 

Meyakinkan visi misi dapat dilaksanakan secara kreatif, yakni saya 
terkadang melibatkan ataupun bekerjasama dengan beberapa orang yang 
dapat mendukung, serta melakukan MOU beberapa instansi eksternal. 
Menangani hambatan, yakni kembali ke wakamad.116 

Kreativitas dan inovasi dalam kepemimpinan transformasional menjadi 

kunci utama, karena dalam era yang serba cepat saat ini, termasuk persaingan 

antar lembaga pendidikan, berkaitan dengan hal tersebut, majunya sebuah 

lembaga pendidikan layaknya madrasah saat ini, tidak terlepas dari kreativitas 

serta kolaborasi dengan instansi atau lembaga lainnya yang terkait dengan 

pendidikan.  

                                                           
116

 Darmawati, Kepala Madrasah, Wawancara, Ruangan Kepala Madrasah MAN 2 

Makassar, pada tanggal 3 Agustus 2022. 



104 
 

 
 

Mengapa MAN 2 Makassar saat ini mendapat perhatian yang besar, 

bahkan orang tua antusias menyekolahkan anakanya di MAN 2 Makassar, hal itu 

tidak terlepas upaya dari seluruh komponen madrasah untuk meraih dan 

mempertahankan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional, misalkan 

bagaimana meyakinkan visi misi madrasah yang benar-benar menjadi harapan 

masyarakat, proses input (siswa) dilakukan secara transparan dan akuntabel, 

bahkan dengan seleksi yang ketat, beberapa tahun terakhir peminat MAN 2 

Makassar jumlahnya selalu di atas 1200 calon peserta didik baru, sementara setiap 

tahunnya kapasitas peserta didik baru yang diterima hanya sekitar 350 orang, hal 

ini menunjukkan bahwa peminat orang tua memasukkan anaknya di MAN 2 

Makassar perbandingannya 1:4. 

Setiap kegiatan atau rencana program di Madrasah  KAMAD 

(memberikan ide), wakamad (bekerja), trus ada asisten, jadi beliau tidak perlu 

bekerja keras.117 jika menemukan hambatan, setiap ada persoalan memanggil 

wakamadnya dan membicarakan apa persoalannya dan bagaimana solusinya.118 

Ada tim penjamin mutu, misal dalam bidang agama, sains dan lain-lain hal 

tersebut bermaksud agar tujuan madrasah bisa tercapai. (banyak trik kamad). 

Kamad harus menyatukan seluruh komponen madrasah, harus merangkul 

semuanya, misal ada yang berbenturan harus bisa menjadi penengah.119 

Beliau orangnya visioner, namun terkadang melupakan hal-hal kecil, 

semisal ada pendampingan kepada siswa di sekolah, seandainya beliau datang 
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mengunjungi kelas-kelas itu juga memberikan salah satu suntikan motivasi 

kepada peserta didik. Namun mungkin tidak terpikirkan oleh kamad.120 

Menarik apa yang dipaparkan oleh salah seorang guru ketika peneliti 

mewawancarai terkait dengan sosok ibu Darma, pada pernyataan di atas  

menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang berpikir besar, terkadang lupa pada 

hal-hal yang kecil atau sepele, menurut peneliti memang dalam teori 

kepemimpinan tidak semua pemimpin dapat melakukan hal yang menjadi 

tanggungjawab pemimpin, jika memperhatikan hal yang besar maka kadang 

terlewatkan hal yang kecil, demikian sebaliknya memperhatikan hal yang sepele 

justrus persoalan besar terabaikan, inilah pentingnya membagi tugas dan 

membangun komunikasi yang baik dalam internal lembaga seperti halnya di 

madrasah. 

Mungkin saja, Ibu Darma menganggap bahwa hal-hal yang teknis sudah 

mampu dikerjakan oleh Wakil kepala madrasah, sementara beliau sebagai kepala 

madrasah memikirkan hal-hal yang lebih bersifat strategis untuk menjaga mutu 

madrasah. “Dalam penyelesaian Hambatan, beliau memberikan edukasi langsung 

kepada yang bermasalah, peran ke wakamad sangat berpengaruh untuk 

menangani permasalahan tersebut”.121 

Berkaitan dengan Intelectual stimulation dengan beberapa hasil 

wawancara di atas maka peneliti dapat menggambarkan point penting 

pecapaiannya dikaitkan dengan mutu pendidikan 

Pertama membangun kreativitas, untuk standar isi dilakukan penyesuaian 

dengan kondisi darurat, standar proses dengan memanfaatkan teknologi media 

pembelajaran berbasis online, standar kompetensi lulusan yakni kreativitas agar 
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mampu bersaing ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, standar penilaian 

kreativitas pendidik sangat dituntut agar penilaian standar minimal dapat 

dipenuhi. 

Kedua Penyelesaian Hambatan, dalam pencapaian standar isi dengan 

selalu berdialog dengan orang tua dan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik 

saat belajar online, penyelesaian hambatan pada standar proses adalah dengan 

memberikan penjelasan pada orang tua peserta didik terutama sistem 

pembelajaran, berkaitan dengan standar penilaian, hambatan yang perlu dicarikan 

solusi adalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. 

Untuk lebih jelasnya peneliti merangkum dalam bentuk matrik di bawah 

ini: 

Tabel 4.7. Matriks Intellectual Stimulation dalam Mutu Pendidikan 

MUTU 

PENDIDIKAN 

KOMPONEN INTELLECTUAL STIMULATION 

MEMBANGUN KREATIVITAS PENYELESAIAN HAMBATAN 

1 2 

STANDAR ISI 

dari standar isi, terutama kurikulum yang 

digunakan secara cepat pihak Madrasah 

melakukan penyesuaian diri, sehingga 

pencapaian standar isi tetap terpenuhi. 

dalam masa pandemi sebelumnya banyak hal 

yang memengaruhi pencapaian standar isi yang 

ingin dicapai, salah satunya adalah bebrapa orang 

tua terkadang kurang memahami pola pencapaian 

standar isi dalam masa pandemi. Termasuk sikap 

kejenuhan dengan model kurikulum darurat yang 

pernah melangali kejenuhan. 

STANDAR 

PROSES 

hal ini sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan 

teknologi pembelajaran, ada sebagian 

pendidika yang lama menyesuaikan diri 

selain itu peserta didik mengalami kejenuhan 

dalam belajar, namun kreativitas para 

pendidik tidak diragukan agar pencapaian 

standar proses ini dapat dicapai secara 

maksimal. 

banyak hambatan yang mesti diselesaikan, bukan 

saja dari internal madrasah tapi juga persoalan 

orang tua peserta didik, yang sebagian kecil 

kurang memahami esensi pembelajaran di masa 

era new normal. 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

dalam proses pembelajaran yang kurang 

optimal dalam dua tahun terkahir sehingga 

beberapa hal yang menjadi standar komptensi 

lulusan ada yang kurang tercapai, namun 

kreativitas pencapaian standar lulusan tetap 

menjadi bagian terpenting diperhatikan oleh 

Pihak MAN 2 Makassar. 

dari beberapa hambatan yang ditemui pihak 

madrasah melakukan beberapa strategi agar 

kompetensi lulusan tetap sesuai dengan standar, 

termasuk memberikan pelayanan secara ofline, 

hal ini dilakukan pada saat masa pandemi.  

STANDAR 

PENILAIAN 

memang disadari bahwa standar penilaian 

tidak dapat maksimal karena adanya beberapa 

komponen penilaian yang tidak dapat 

dipenuhi terutama masa pandemi covid-19 

menyelesaikan semua hambatan tersebut tetap 

terkordinasi dengan baik, sehingga seluruh 

pendidik dalam memberikan penilaian tetap 

beracuan pada peraturan yang berlaku. 
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4. Individualized Consideration dalam Mutu Pendidikan 

Kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan Individualized 

Consideration yaitu bagaimana seorang kepala madrasah dapat mendukung, 

mendengarkan serta memahami segala kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan di lingkungan madrasah. Dan memberikan nasihat kepada seluruh 

stakeholder sehingga dapat mencapai aktualisasi diri. 

Hal yang penting di perhatikan dalam Individualized Consideration yaitu 

seorang kepala madrasah memberi perhatian khusus atas kebutuhan setiap 

stakeholder dalam rangka mencapai prestasi dan perkembangan dengan bertindak 

sekaligus pelatih dan pembimbing.  Sehingga seluruh stakeholder di lingkungan 

madrasah mampu mencapai potensi tertinggi mereka. Pertimbangan individual 

diterapkan tatkala satu kesempatan belajar baru diciptakan bersamaan dengan 

iklim yang mendukung. Perbedaan kebutuhan dan hasrat individual diakui. 

Seorang kepala madrasah menunjukkan penerimaan atas perbedaan individual 

tersebut. “Memahami keberagaman SDM, makanya ada tim penjamin mutu, seperti 

guru agama, sains, humaniora, mereka lah yang terus mengawal keberagaman 

tersebut”.122 

Pernyataan kepala madrasah di atas menunjukkan bahwa keseriusan 

meraih mutu madrasah yang benar-benar unggul dan memiliki standar mutu di 

atas rata-rata menjadi tugas utama memimpin MAN 2 Makassar, dengan 

memberikan tugas khusus pada guru Agama, Sains dan Humaniora menjadi tim 

penjamin mutu, memberikan bukti bahwa dalam kepemimpinan beliau persoalan 

mutu madrasah sangat penting, keberagaman dalam berpendapat atau kritikan 

setiap kebijakan tentu tidak bisa dihindarkan, namun hal tersebut menjadi biasa 

saja, itulah dinamisasi dalam organisasi. “Keberagaman SDM, Kamad melihat 
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siapa yang sebenarnya bisa simpan di bidang tertentu sesuai kemampuannya. 

Membagikan suatu tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan”.123 

Dalam organisasi yang berkembang dan modern saat ini, justru dinamika 

sumber daya yang dimiliki tidak bisa terhindarkan, disinilah dituntut peran 

pimpinan dalam mengelola keberagaman, konflik, kritikan dan lain sebagainya. 

“Memahami keberagaman hal yang lumrah, di atas langit masih ada langit, 

disini dibutuhkan sinergritas, saling memahami, kekurangan ditutupi, kerjasama 

bahu membahu untuk meningkat yg terbaik”.124 

Ungkapan Pak Dedi di atas, menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada 

yng sempurna, dengan selalu melakukan koordinasi dan bersinergi diharapkan 

kekurang dan kelemahan masing-masing pihak dapat saling ditutupi, hal senada 

seperti ungkapan berikut “Semisal ada berbeda pendapat, di mediasi, diajak 

berdialog (melihat sikon yang ada)”.125 

Keberagaman, yaitu dengan memberikan job-job tertentu kepada orang-
orang yang merasa mampu di bidang tersebut dengan melihat latar 
belakang pendidikan dan pola pikir. Jadi beliau (kamad) bisa paham 
dengan melihat itu semua. Jadi, kamad ini sudah menerapkan 
keberagaman tanpa melihat siapapun dan apapun latarbelakangnya.126 

Tidak terlalu menunjukkan bahwa ada keberagaman yang menyebabkan 

adanya permasalahan. Jadi bagaimana guru” disini menyamakan persepsi. 

Walaupun dengan latar belakang yang berbeda.127 
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Berkaitan dengan Individual Consideran dengan beberapa hasil 

wawancara di atas maka peneliti dapat menggambarkan point penting 

pencapaiannya dikaitkan dengan mutu pendidikan 

Pertama memahami Keberagaman, penerapan kurikulum KTSP di masa  

darurat kemudian beralih ke Kurikulum Merdeka belajar perlu dipahami oleh 

seluruh komponen madrasah, standar proses lebih mengedepankan tugas dan 

fungsi masing-masing, standar kompetensi lulusan diharapkan mampu melihat 

latar belakang peserta didik, sedangkan berkaitan dengan standar penilaian bahwa 

keunikan masing-masing peserta didik harus disikapi sebagai kelebihan. 

Kedua Memenej sumber daya, maka segala upaya dilakukan terutama 

berkaitan dengan standar isi, kemudian standar proses lebih mementingkan pada 

kedisiplinan semua pihak, standar lulusan diharapkan mampu mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki, sedangkan standar penilaian disesuaikan dengan kapasitas 

dan kapabilas pendidik. 

Untuk lebih jelasnya peneliti merangkum dalam bentuk matrik di bawah 

ini: 

Tabel 4.8. Matriks Individualized Consideration dalam Mutu Pendidikan 

MUTU 

PENDIDIKAN 

KOMPONEN INDIVIDUALIZED CONSIDERATION 

MEMAHAMI KEBERAGAMAN MEMENEJ SUMBER DAYA 

1 2 

STANDAR ISI 

untuk mencapai mutu pendidikan memang 

dalam proses yang berkelanjutan dengan 

kurikulum KTSP dan Kurikulum Merdeka 

Belajar, tentu penyesuian beberapa bagian 

dari standar isi tetap menjadi perhatian 

mengingat era new normal dengan 

menggunakan kurikulum darurat, kemudian 

beralih ke kurikulum KTSP dan Kurikulum 

Merdeka belajar tentu bukan hal yang 

mudah, sehingga optimalisasi pencapaian 

Standar isi juga menjadi tantangan untuk 

selalu kreatif dan inovatif. 

STANDAR PROSES 

dalam proses melaksanakan tugas dan fungsi 

pendidik dan tenaga kependidikan 

menggunakan standar minimal, artinya 

kemampuan menjalankan mutu pendidikan 

sesuai dengan standar proses berlandaskan 

kemampuan  

mengingat kedisiplinan dari pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam proses belajar 

mengajar dan pelayanan pendidikan yang 

selalu harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi   
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STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

untuk mencapai standar lulusan dan konsep 

keberagaman, kepala madrasah sangat 

memahami latar belakang peserta didik 

termasuk dalam prose pemebelajaran, 

sehingga hal tersebut telah diantisipasi 

sebelumnya dengan melakukan  pemetaan 

potensi peseta didik. 

dalam dua tahun terkahir dalam kondisi 

pandemi, memang sangat dimaklumi 

adanya kelemahan-kelemahan dalam 

pencapaian standar lulusan, namun hal ini 

dapat dimaklumi, untuk itu di era new 

normal ini semua menjadi pelajaran untuk 

pencapaian standar lulusan yang 

diharapkan. 

STANDAR 

PENILAIAN 

bahwa masing-masing peserta didik memiliki 

keunikan sehingga tidak bisa disamaratakan, 

demikian juga kemampuan pendidik dalam 

melakukan tugas dan fungsinya dalam proses 

belajar mngajar, sehingga hal ini menjadi 

perhatian pimpinan untuk selalu 

mengembangkannya. 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 

memenej sumber daya ini menjadi hal yang 

penting, untuk itu standar penilaian dalam 

mengajar atau memberikan pelayanan 

menggunakan standar sesuai kapasitas dan 

kapabilitasnya dengan tetap mengacu pada 

aturan yang berlaku. 

 

C. Mutu Pendidikan di MAN 2 kota Makassar 

Pada bagian pembahasan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar hanya 

merangkumkan beberapa hal yang sebenarnya sudah dijelaskan secara bersamaan 

pada bagian sebelumnya antara kepemimpinan transformasional (Idealized 

Influence, Inpirasional Motivation, Intelectual Stimulation dan Individualized 

Concideration) dengan Mutu Pendidikan yang terdiri dari (Standar Isi, Standar 

proses, standar kompetensi lulusan dan Standar Penilaian).  

Sebagaimana diketahui bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, mulai 

dari tingkat sekolah Dasar/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA. 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dalam peraturan tersebut terdapat 8 standar yakni (1) standar isi; (2) 

standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga 
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kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) 

standar pembiayaan; (8) standar penilaian pendidikan. 

Dalam penelitian ini, hanya mengambil 4 standar, hal ini dilandasi dengan 

kondisi pasca Pandemi covid-19 yakni masa new normal, maka peneliti fokus 

mengamati pada 4 (empat) standar, yakni (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) 

Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Penilaian. 

1. Standar Isi 

Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang 

sesuai dengan kompetensi lulusan, namun dalam kajian ini peneliti membatasi 

pada pencapaian pada era new normal.  

Sebagaimana dalam renstra MAN 2 Makassar tahun 2020-2024), berkaitan 

dengan Standar isi sebagai berikut:128 

Tabel 4.9. Standar Isi di MAN 2 Makassar 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR 

KINERJA 

Memiliki kurikulum 

madrasah yang disesuaikan 

dengan program 

pengembangan madrasah 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Kurikulum madrasah yang 

disesuaikan dengan program 

pengembangan madrasah 

dan disahkan oleh Kabid 

Penmad provinsi Lampung 

Memiliki kurikulum 

muatan lokal (Tahfidz) 

yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakter 

daerah 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Kurikulum muatan lokal 

(Tahfidz) disesuaikan 

dengan kebutuhan dan 

karakter daerah 

Terlaksananya program 

Remidial dan pengayaan 

setiap mata pelajaran 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Semua pendidik 

melaksanakan remidial dan 

pengayaan setiap mata 

pelajaran 

Memiliki program kegiatan 

BK setiap kelas 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Semua pendidik 

melaksanakan BK di setiap 

kelas 

Memiliki peserta didik 

yang mengikuti 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 
Semua peserta didik 

mengikuti ekstrakurikuler 
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ekstrakurikuler berdasarkan 

minat dan bakat 

berdasar bakat dan minat 

Memiliki program kegiatan 

ekstrakurikuler 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Semua siswa mengikuti 

ekstrakurikuler wajib 

(Pramuka) dan 1 ekstra 

pilihan 

Memiliki Jurnal KBM 

setiap kelas dan kegiatan 

ekstra/ko kurikuler 

Madrasah secara lengkap 

Pengembangan dan revisi 

Kurikulum 

Setiap kelas dan pembina 

ekstra/ko kurikulermengisi 

jurnal setiap kegiatan 

Sebagaimana ketetapan pemerintah berkaitan dengan Standar Mutu 

Pendidikan secara Nasional, maka komponen standar isi yang dimaksudkan 

adalah berkaitan dengan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum merupakan 

bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan pertama, 

bagaimana madrasah memberikan muatan wajib sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional; kedua, dalam 

merumuskan kurikulum maka hal yang penting diperhatikan adalah konsep 

keilmuan yang dituangan dalam kurikulum dan dipraktekkan dalam proses 

pembelajaran; ketiga, bagaimana merancang jalur keilmuan yang dikembangkan 

secara teknis di madrasah kemudian membuat jenjang-jenjang yang lebih terukur 

dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk deskripsi secara jelas jenis 

pendidikan yang dipilih. 

MAN 2 Makassar dalam penyusunan Standar Isi selalu memperhatikan 

ruang lingkup materi pembelajaran yang tetap berlandasakan dan berorientasi 

pada pengembangan kompetensi Peserta Didik sesuai standar kompetensi lulusan. 

 MAN 2 Makassar juga melakukan penyesuaian dalam pengembangan 

kurikulum dengan berorientasi pada kemajuan pembelajaran (learning 

progression), Peserta Didik di MAN 2 Makassar di setiap jenjang diberikan 

perlakuan yang berbeda. 

MAN 2 Makassar dalam pencapaian standar Isi selalu merumuskan ruang 

lingkup materi pembelajaran terutama pendidikan agama yang menjadi ciri 
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madrasah, kepala madrasah juga memberikan fleksibilitas dan keleluasaan yang 

bertangungjawab kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik MAN 2 

Makassar dalam mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip 

diferensiasi atau keunikan peserta didik dalam mengembangkan ruang lingkup 

materi pembelajaran yang diikutnya. 

Standar pembelajaran, tentu ada tim, yang paling bertanggung jawab 
secara teknis yaitu wakamad kurikulum dibantu min. 3 orang staff, 
mereka berkolaborasi ada bagian administrasi yaitu mengeshare untuk 
form. Mereka bekerja sesuai tupoksinya. Perlu team work (adalah 
kunci).129 

Mutu pendidikan di MAN 2 kota Makassar dapat dilihat dari sumber daya 

manusianya seperti kepala madrasah, guru, staf, dan lainnya. Mayoritas 

stakeholder yang ada di lingkungan madrasah tersebut merupakan lulusan S1, ada 

beberapa yang sudah lulusan S2 dan beberapa yang telah bergelar Doktoral (S3), 

yang tentu semuanya sudah professional dan berkompeten di bidang mereka 

masing-masing. Sedangkan dari kriteria material, kriteria perangkat software, 

mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan madrasah selalu berupaya 

melakukan peningkatan, pengembangan, responsif dan antisipatif terhadap 

kebutuhan sekitar guna perbaikan mutu pendidikan di MAN 2 kota Makassar. 

Berbagai prestasi baik bidang akademik maupun non akademik sering 

diraih oleh madrasah. Hal inilah yang membuktikan bahwa MAN 2 kota Makassar 

telah mendukung proses reformasi yang ada di lingkungan pendidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pengaturan manajemen madrasah yang 

semakin baik, MAN 2 kota Makassar berusaha menjadikan madrasah menjadi 

lembaga pendidikan yang mampu melahirkan keunggulan akademik dan non 

akademik (ekstrakurikuler) pada peserta didik yang bermutu, berakhlakul karimah 

dan mampu bersaing di tengah persaingan global yang semakin pesat. 
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Seperti yang telah diungkapkan oleh kepala madrasah, mengenai mutu 

pendidikan di MAN 2 kota Makassar yakni: 

Terkait Standar Isi, sementara implementasi kurikulum merdeka 
berdasarkan KMA 347 2022, jadi diawali proses belajar, perlu workshop 
mengundang orang-orang yang sudah menjadi pelaku best practice dengan 
teman” guru ,dan itu sudah dilakukan, sekarang bagaimana penguatan 
MGMP internal madrasah.130 

Sistem pembelajaran, menerapkan kurikulum merdeka di kelas X, yaitu 
mengajarkan kepada peserta didik kebebasan untuk berekspresi, 
kebebasan untuk memperlihatkan kemampuannya, maka sebagai guru 
disini tugasnya memberikan motivasi dan memberikan support apapun 
kepada peserta didik.131 “Mutu lebih mengarah kepada peraturan KMA 
dan berdasarkan juknis (Umum dari dikdik) dan (madrasah KMA)”.

132
 

Mutu pendidikan, madrasah sudah menyiapkan pelatihan ataupun 
workshop terkait kurikulum merdeka, itu merupakan bagian dari apa yang 
dilakukan oleh bu darma ketika menyediakan atau memfasilitasi 
komponen yang ada di madrasah untuk mengetahui dan memahami 
kurikulum baru.133 

 

2. Standar Proses Pembelajaran 

MAN 2 Makassar dalam menerapkan Standar Proses pembelajaran 

menggunakan acuan sebagaimana dalam melaksanakan proses pembelajaran yang 

diharapkan pelaksanaannya di MAN 2 Makassar dapat efektif dan efisien, hal 

tersebut diharapkan agar pendidik, peserta didik bahkan pelayanan pendidikan 

dari tenaga kependidikan mampu mengembangkan potensi mereka, mampu 

menjadi prakarsa dalam setiap porses pendidik, mereka diharapkan dapat 

memperlihatkan kemampuan, termasuk kemandirian peserta didik harus terus 

dikembangkan secara optimal. 
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Menurut aturan dalam Standar Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian proses pembelajaran. 

MAN 2 Makassar dalam merencanakan pembelajaran dengan merumuskan 

tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan dengan berpedoman pada 

bagaimana capaian pembelajaran setiap peserta didik ini juga menjadi bagian dari 

pencapaian mutu pendidikan, kemudian pendidikan di MAN 2 Makassar 

diharapkan mampu merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai 

tujuan belajar yang dimaksudkan, termasuk pendidik dituntut untuk mampu 

merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar peserta didik. 

MAN 2 Makassar merencanakan pembelajaran yang disusun dalam bentuk 

dokumen perencanaan pembelajaran dengan mengedepankan hal yang fleksibel 

tapi tetap terarah, jelas capaian yang ingin diraih dalam setiap jenjang, bahkan 

yang menarik adalah kreativitas dalam membuat standar isi yakni sederhana yang 

penting mampu menjelaskan target yang ingin dicapai. 

Sistem Pelaksanaan pembelajaran di MAN 2 Makassar diselenggarakan 

dalam suasana belajar yang interaktif agar peserta didik tetap senang mengikuti 

pelajaran, pendidik selalu mengedepankan sistem pembelajaran yang inspiratif, 

kemudian dikelola dengan format yang menyenangkan, menantang, agar 

memotivasi peserta didik untuk selalu berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Dalam beberapa wawancara dengan guru dan peserta didik menemukan 

bahwa di MAN 2 Makassar, pendidik memberikan ruang dan kesempatan yang 

besar dalam mengembangkan prakarsa, kreativitas peserta didik, termasuk 

kemandirian yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, bakat, minat 

peserta didik. 

Dalam melakukan Penilaian proses pembelajaran di MAN 2 Makassar 

menerapakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang 
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dirancang pendidik sebelumnya, dalam kondisi era new normal saat itu pendidik 

merefleksikan hasil belajar peserta didik dengan prinsip bahwa era new normal ini 

tentu pencapian hasi yang ideal tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal. 

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di MAN 2 Makassar 

merupakan tanggungjawab pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan 

komite madrasah. 

Secara umum perencanaan yang berkaitan dengan standar proses 

pembelajaran sudah tertuang dalam rencana strategi MAN 2 Makassar sebagai 

berikut:134 

Tabel 4.10. Standar Proses Pembelajaran di MAN 2 Makassar 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR 

KINERJA 

Memiliki silabus yang sudah 

direvisi 

Pengembangan dan revisi 

Silabus 

Semua silabus direvisi pada 

awal tahun pelajaran 

Guru mengembangkan 

silabus sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya 

Pengembangan dan revisi 

Silabus 

Setiap guru 

mengembangkan silabus 

sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya 

Guru menyusun RPP semua 

mata pelajaran dan semua 

jenjang kelas 

Pengembangan dan revisi 

RPP mata pelajaran 

berdasarkan silabus 

Setiap guru menyusun RPP 

semua mata pelajaran dan 

semua jenjang kelas 

Guru menyusun RPP sesuai 

mata pelajaran sesuai 

dengan pendekatan 

PAIKEM/Saintifik 

Pengembangan dan revisi 

Silabus 

Semua guru menyusun RPP 

sesuai mata pelajaran sesuai 

dengan pendekatan 

PAIKEM/Saintifik 

Semua guru menerapkan 

pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan PAIKEM 

Pengembangan 

pembelajaran 

Semua guru menerapkan 

pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan PAIKEM 

Guru melaksanakan 

pembelajaran yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 

Pengembangan 

pembelajaran 

Semua guru menerapkan 

pembelajaran yang memuat 

eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi  

Tersusun program supervisi 

dan evaluasi proses 

pembelajaran 

Peningkatan kompetensi 

pendidik 

Madrasah menyusun 

program supervisi dan 

evaluasi program 

pembelajaran 

Terlaksananya supervisi 

guru minimal satu kali pada 

Peningkatan kompetensi 

pendidik 

Setiap guru disupervisi 

minimal satu kali dalam satu 
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satu semester semester 

Setiap siswa sudah memiliki 

sumber belajar yang tersedia 

di perpustakaan untuk 

semua mata pelajaran 

maupun sumber belajar 

yang diambil melalui akses 

internet madrasah 

Peningkatan kompetensi 

siswa 

Semua siswa sudah 

memiliki sumber belajar 

yang tersedia di 

perpustakaan untuk semua 

mata pelajaran maupun 

sumber belajar yang diambil 

melalui akses internet 

madrasah 

Peningkatan akreditasi 

madrasah 

Menyiapkan secara 

maksimal kaitan dengan 

kegiatan akreditasi 

Terakreditasinya MAN 2 

Makassar selalu mendapat 

akreditasi A ke A+ 

 

3. Standar Kompetensi Lulusan 

Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan di MAN 2 Makassar dalam 

pencapaian mutu pendidikan mengimplementasikan beberapa hal yang terkait 

diantaranya: 

Pertama, MAN 2 Makassar menerapkan kriteria minimal tentang sikap 

yang menjadi ciri khas pendidikan di Madrasah, Kedua, bagaimana pendidik 

memberikan motivasi dan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan, dan 

pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil 

pembelajarannya hingga mereka lulus.  

Beberapa target yang ditetapkan oleh pengelola MAN 2 Makassar 

diantaranya pertama, Sebanyak 30% siswa lulusan MAN 2 Makassar diharapkan 

dapat diterima di Universitas Negeri, kedua, Sebanyak 70% siswa lulusan 

madrasah fasih dan tartil dalam bacaan Al-Qur‟an sebagai ciri peserta didik dari 

madrasah, ketiga, sebanyak 25% siswa MAN 2 Makassar setelah lulus yang hafal 

AL-Qur‟an minimal 3 Juz yakni juz 28,29 dan 30. Keempat, peserta didik 

memperoleh prestasi dalam mengikuti kejuaraan beberapa lomba 

KSM/AKSIOMA tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 
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Mutu Pendidikan, kamad ini sangat menginginkan percepatan dan sangat 
menginginkan bahwa yang dilakukan ini untuk kepentingan anak-anak. 
Jadi struktur kurikulum itu, apa yang kita lakukan, standar melihat dri 
kurikulum, namun kalo ada yang dilihat sesuatu yang mendesak yang 
harus kita lakukan diluar dari standar maka kita lakukan. Tetap berpatok 
tetapi tidak mempengaruhi. Beliau (kamad) memikirkan caranya, 
bagaimana cara meningkatkan apa yg kita lakukan utk kedepannya. 
Seperti 1) Di kelas X, karena penerapan kurikulum merdeka, lebih 
ditekankan pada lebih banyak bekerja diatas MGMP; 2) Lebih bnyak 
berpandangan ke permen” dan KMA; 3) Fasilitas sangat mendukung, 
kembali ke SDM.135 

Secara umum perencanaan yang berkaitan dengan standar Kompetensi 

Lulusan sudah tertuang dalam rencana strategi MAN 2 Makassar sebagai 

berikut:
136

 

Tabel 4.11. Standar Kompetensi Lulusan di MAN 2 Makassar 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 

Peningkatan untuk semua 

mata pelajaran 

Meningkatnya kemampuan 

siswa dari tahun ke tahun 

dan memperoleh nilai ujian 

sesuai kriteria kelulusan 

minimal (KKM) 

Peningkatan untuk semua 

mata pelajaran dan lulus 

100% 

Persentasi jumlah lulusan 

yang diterima di Universitas 

Negeri meningkat menjadi 

30% 

Pengembangan program 

kelanjutan studi 

Sebanyak 30% siswa 

lulusan diterima di 

Universitas Negeri 

Persentasi jumlah lulusan 

yang fasih dan tartil bacaan 

Al-Qur‟an meningkat 

menjadi 70%  

Pengembangan kemampuan 

baca Al-Qur‟an 

Sebanyak 70% siswa 

lulusan madrasah fasih dan 

tartil dalam bacaan Al-

Qur‟an 

Peningkatan jumlah lulusan 

yang hafal Al-Qur‟an 

minimal 3 Juz (28,29,30) 

menjadi 25% 

Pengembangan kemampuan 

hafalan Al-Qur‟an 

Sebanyak 25% siswa 

lulusan madrasah yang 

hafal AL-Qur‟an minimal 3 

Juz (28,29,30) 

Persentasi jumlah lulusan 

yang hafal hadist-hadist 

penting dan doa-doa dan 

wirid yang dibutuhkan oleh 

masyarakat meningkat 30% 

Pengembangan kemampuan 

hafalan hadist-hadist 

penting dan doa-doa dan 

wirid 

Sebanyak 30% siswa 

lulusan madrasah yang 

hafal hadist-hadist penting 

dan doa-doa dan wirid yang 

dibutuhkan oleh masyarakat 

Persentasi jumlah lulusan 

siswa yang dapat menjadi 

khotib Jum‟at dan ceramah 

keagamaan meningkat 30% 

Pengembangan kemampuan 

menjadi khotib Jum‟at dan 

ceramah keagamaan 

Sebanyak 30% siswa 

lulusan madrasah yang 

dapat menjadi khotib 

Jum‟at dan ceramah 
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keagamaan 

Meningkatnya jumlah siswa 

memiliki pengalaman 

belajar dengan cara 

memanfaatkan lingkungan 

secara produktif dan 

bertanggung jawab 

Pemanfataan lingkungan 

sebagai sarana belajar 

Meningkatnya jumlah siswa 

yang memiliki pengalaman 

belajar dengan cara 

memanfaatkan lingkungan 

secara produktif dan 

bertanggung jawab 

Meningkatnya jumlah siswa 

yang melaksanakan 

pengembangan potensi dan 

minat dengan cara 

melibatkan dirinya untuk 

partisipasi dalam berbagai 

jenis kegiatan serta 

memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan rasa 

estetika dan kecakapan 

hidup lainnya 

Pengembangan potensi dan 

minat siswa 

Meningkatnya jumlah siswa 

yang melaksanakan 

pengembangan potensi dan 

minat dengan cara 

melibatkan dirinya untuk 

partisipasi dalam berbagai 

jenis kegiatan serta 

memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan rasa 

estetika dan kecakapan 

hidup lainnya 

Peningkatan jumlah siswa 

yang menerapkan kebiasaan 

hidup bersih, sehat, bugar, 

aman, dan memanfaatkan 

waktu luang untuk 

meningkatkan prestasi, baik 

akademik maupun non 

akademik 

Peningkatan penerapan 

hidup bersih, sehat, bugar, 

dan aman 

Peningkatan jumlah siswa 

yang menerapkan kebiasaan 

hidup bersih, sehat, bugar, 

aman, dan memanfaatkan 

waktu luang untuk 

meningkatkan prestasi, baik 

akademik maupun non 

akademik 

Diperolehnya prestasi siswa 

dalam mengikuti kejuaraan 

beberapa lomba 

KSM/AKSIOMA tingkat 

kabupaten, provinsi, dan 

nasional 

Pembinaan peserta didik 

dalam berbagai 

KSM/AKSIOMA tingkat 

kabupaten, provinsi, dan 

nasional 

Siswa memperoleh prestasi 

dalam mengikuti kejuaraan 

beberapa lomba 

KSM/AKSIOMA tingkat 

kabupaten, provinsi, dan 

nasional 

Diperolehnya prestasi siswa 

dalam mengikuti kejuaraan 

akademik dan non 

akademik 

Pembinaan ekstrakurikuler 

bidang akademik dan non 

akademik 

Siswa memperoleh prestasi 

dalam mengikuti kejuaraan 

akademik dan non 

akademik 

Terlaksananya peringatan 

dan perayaan hari-hari besar 

nasional dan hari-hari besar 

Islam 

Pelaksanaan peringatan dan 

perayaan hari-hari besar 

nasional dan hari-hari besar 

Islam 

Terlaksananya peringatan 

dan perayaan hari-hari besar 

nasional dan hari-hari besar 

Islam 

 

4. Standar Penilaian 

Standar Penilaian Pendidikan di MAN 2 Makassar digunakan sebagai 

pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik 

secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.  
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Pencapain standar pendidikan secara nasional maka pada komponen 

Penilaian hasil belajar peserta didik di MAN 2 Makassar berbentuk penilaian 

formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan 

memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Penilaian di MAN 2 Makassar bertujuan untuk menilai pencapaian hasil 

belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan serta 

dilakukan melalui mekanisme yang berlaku  

Membuat SOP, disitulah memulai bekerja seperti administrasi pendidikan 
ada 4 bagian, yaitu 1) Keuangan, mengurusi segala administrasi tenaga 
pendidik dan kependidikan. Kita sendiri punya DIPA, 2) Kesiswaan, 
keperluan siswa yaitu buku induknya, administrasi kelas (Absen kelas), 
surat keterangan” (kartu siswa), 3) Kepegawaian, mengurusi segala 
keperluan ASN (berkaitan kenaikan pangkat), Non (berkaitan 
mengusulkan P3K dan calon ASN), 4) Umum, Tata Surat, PTSP.137 

Yang terpenting dalam pencapaian standar penilaian adalah standar 

operasional prosedur telah dibuat sebelumnya, sehingga semua beracuan pada 

ketentuan tersebut. 

Dalam Penilaian di MAN 2 Makassar beberapa hal yang menyangkut 

pengembangan pada mutu madrasah diantaranya pertama, Terlaksananya 

penyusunan KKM, kisi-kisi soal, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian 

berdasarkan KI dan KD, kedua, Terlaksananya penilaian harian setiap kompetensi 

dasar, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun dengan menggunakan 

berbagai jenis metode untuk menilai kemajuan belajar peserta didik secara 

berkelanjutan, ketiga, Tersampaikannya hasil evaluasi mata pelajaran, serta hasil 

penilaian setiap peserta didik, dan juga umpan balik kepada kepala madrasah pada 

akhir semester dalam bentuk laporan, keempat, Tersampaikannya laporan semua 
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hasil penilaian untuk semua kelompok mata pelajaran secara sistematis pada 

setiap akhir kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk laporan pendidikan. 

Secara umum perencanaan yang berkaitan dengan standar penilaian sudah 

tertuang dalam rencana strategi MAN 2 Makassar sebagai berikut:
138

 

Tabel 4.12. Standar Penilaian di MAN 2 Makassar 

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 

Guru menyusun KKM, kisi-

kisi soal, instrumen 

penilaian, dan rubrik 

penilaian berdasarkan KI 

dan KD 

Pengembangan dan 

penyusunan KKM, kisi-kisi 

soal, instrumen penilaian, 

dan rubrik penilaian 

Terlaksananya penyusunan 

KKM, kisi-kisi soal, 

instrumen penilaian, dan 

rubrik penilaian berdasarkan 

KI dan KD 

Penigkatan sosialisasi 

kompetensi dasar 

(Indikator), Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM), teknik penilaian, 

rubrik penilaian, dan waktu 

penilaian kepada peserta 

didik di awal semester dan 

sebelum pelaksanaan 

penilaian 

Pengembangan sistem 

penilaian 

Terlaksananya sosialisasi 

kompetensi dasar 

(Indikator), Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM), teknik penilaian, 

rubrik penilaian, dan waktu 

penilaian 

Peningkatan pelaksanaan 

penilaian harian setiap 

kompetensi dasar, penilaian 

akhir semester, dan 

penilaian akhir tahun 

dengan menggunakan 

berbagai jenis metode untuk 

menilai kemajuan belajar 

peserta didik secara 

berkelanjutan 

Peningkatan pelaksanaan 

penilaian harian setiap 

kompetensi dasar, 

penilaian akhir semester, 

dan penilaian akhir tahun 

Terlaksananya penilaian 

harian setiap kompetensi 

dasar, penilaian akhir 

semester, dan penilaian 

akhir tahun dengan 

menggunakan berbagai jenis 

metode untuk menilai 

kemajuan belajar peserta 

didik secara berkelanjutan 

Peningkatan kegiatan 

penilaian terutama dalam 

menerapkan jenis tes tulis, 

tes lisan, tes praktik, tes 

kinerja, yang dilakukan 

secara bervariatif dan 

berkala 

Peningakatan kegiatan 

penilaian 

Terlaksananya kegiatan 

penilaian guru dalam 

menerapkan jenis tes tulis, 

tes lisan, tes praktik, tes 

kinerja, yang dilakukan 

secara bervariatif dan 

berkala 

Penyampaian hasil evaluasi 

mata pelajaran, serta hasil 

penilaian setiap peserta 

didik, dan juga umpan balik 

kepada kepala madrasah 

Penyampain hasil evaluasi 

mata pelajaran 

Tersampaikannya hasil 

evaluasi mata pelajaran, 

serta hasil penilaian setiap 

peserta didik, dan juga 

umpan balik kepada kepala 
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pada akhir semester dalam 

bentuk laporan hasil prestasi 

belajar peserta didik dan 

mengkaji ulang tingkat 

kemajuan semua peserta 

didik pada setiap akhir 

semester 

madrasah pada akhir 

semester dalam bentuk 

laporan 

Peningkatan analisis hasil 

penilaian, dan menyusun 

program tindak lanjut 

terhadap hasil analisis dalam 

bentuk perbaikan dan 

pengayaan dan mereview 

rencana pembelajaran yang 

telah disusun 

Peningkatan analisis hasil 

penilaian, dan menyusun 

program tindak lanjut 

Terlaksananya analisis hasil 

penilaian, dan menyusun 

program tindak lanjut 

terhadap hasil analisis 

dalam bentuk perbaikan dan 

pengayaan dan mereview 

rencana pembelajaran yang 

telah disusun 

Penyampaian laporan semua 

hasil penilaian untuk semua 

kelompok mata pelajaran 

secara sistematis pada setiap 

akhir kepada orang tua/wali 

peserta didik dalam bentuk 

laporan pendidikan dan 

mendiskusikannya secara 

mendetail untuk masing-

masing peserta didik secara 

berkala 

Peningkatkan penyampaian 

laporan semua hasil 

penilaian 

Tersampaikannya laporan 

semua hasil penilaian untuk 

semua kelompok mata 

pelajaran secara sistematis 

pada setiap akhir kepada 

orang tua/wali peserta didik 

dalam bentuk laporan 

pendidikan 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Kepemimpinan 

Transformasional dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 

Makassar 

Pelaksanaan kepemimpinan transformasional dalam lembaga ataupun 

organisasi tentu ada faktor pendukung ataupu faktor penghambat, hal ini wajar 

saja, mengingat kepemimpinan transformasional merupakan hal yang sangat 

dinamis dan sangat spesifik, artinya pelaksanaan pada suatu lembaga bisa 

dianggap berhasil namun belum tentu ditempat lainnya dapat diterapkan dengan 

ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan organisasi lembaga sangat kuat. 
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1. Faktor Pendukung 

Dalam proses pelaksanaan mutu pendidikan di suatu madrasah tentu perlu 

adanya seorang pemimpin yang dapat mengatur dan mengarahkan seluruh 

aktivitas yang ada di lingkungan tersebut yakni seorang kepala madrasah.  

Dalam kepemimpinan transformasional Kepala madrasah di sini menjadi 

sosok sentral dalam pelaksanaan mutu pendidikan di madrasah, tentu gaya 

kepemimpinan seorang kepala madrasah sangat beragam, salah satunya yaitu 

kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan yang saat ini diperlukan di 

era teknologi dan tuntutan lembaga yang sangat tinggi. 

Analisa terhadap faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di MAN 2 Makassar berkaitan dengan penerapan kepemimpinan transformasional 

kepala madrasah dalam hal ini peneliti membagi menjadi dua bagian pertama 

faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal, beberapa hal yang 

terkait dengan hal tersebut diantaranya: 

a. Faktor pendukung internal 

1) Lingkungan madrasahnya, Lokasi MAN 2 Makassar sangat strategis yaitu 

berada di tengah kota, serta alat transportasi yang sangat mudah dijangkau. 

2) Suasana lingkungan madrasah yang aman dan tertib selain ada guru yang 

menjaga piket juga dibantu oleh tenaga satpam  sebanyak 3 orang sehingga 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan merasa nyaman dalam 

melakukan segala aktifitas belajar mengajar termasuk para tamu yang 

datang ke MAN 2 Makassar. 

3) Kepala madrasah MAN 2 Makassar yaitu Ibu Hj. Darma ini merupakan 

seorang yang visioner, sehingga setiap arahan yang berkaitan dengan 

pencapaian visi dan misi madrasah yang diberikan kepada pendidik maupun 

tenaga kependidikan di madrasah harus segera ditanggapi dengan cepat. 
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4) Sumber daya pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkompeten, 

berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam memberikan layanan pendidikan 

di Madrasah, sehingga pelaksanaan kepemimpinan transformasional untuk 

mendukung tercapainya mutu pendidikan pelaksanaannya sangat terbantu. 

5) Para pendidik dan tenaga kependidikan MAN 2 Makassar diberikan 

kesempatan yang luas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop 

MGMP dan lain sebagainya untuk mendukung pelaksanaan kepemimpinan 

transformasional. 

6) Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki MAN 2 Makassar juga 

merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk peningkatan mutu 

madrasah. seperti Perpustakaan berbasis digital dengan berbagai koleksi 

judul buku yang dimiliki yang dapat diakses oleh para peserta didik, 

ruangan Laboratorium (Kimia, Biologi, Komputer), Ruang Olahraga, 

Ruangan Podcast (untuk Fotografer dan Jurnalistik), Smart TV yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar, Musholla, dan juga berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan sebagai penyalur bakat atau hobi 

para peserta didik. 

b. Faktor Pendukung Eksternal 

1) Dukungan dari Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan sebagai 

pembina langsung memberikan dukungan sepenuhnya bagi kepala madrasah 

dalam berkreasi maupun berinovasi untuk mengembangkan MAN 2 

Makassar yang lebih bermutu. 

2) Komite Madrasah sebagai wadah bagi orang tua peserta didik juga 

memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung MAN 2 makassar 

lebih bermutu. 
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3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan (MoU) dari berbagai 

lembaga pendidikan dan kampus di Kota Makassar juga memberikan 

kontribusi yang besar untuk pengembangan madrasah. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat pelaksanaan kepemimpinan transformasional juga 

tidak bisa dihindari, karena hal ini tidak terlepas dari dinamisasi Madrasah, 

tuntutan stakeholder dan masyarakat yang mempercayakan anaknya mengenyam 

pendidikan di MAN 2 Makassar. 

a. Faktor Penghambat Internal 

1) Faktor yang menghambat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

MAN 2 Makassar berkaitan dengan kepemimpinan transformasional ialah 

kepala madrasah saat ini yakni Ibu Hj. Darmawati belum lama menjabat 

sebagai kepala madrasah di MAN 2 Makassar sehingga membutuhkan 

waktu untuk beradaptasi terhadap lingkungan madrasah. 

2) Tenaga pendidik agak sulit mengimbangi irama yang dilakukan kepala 

madrasah. 

3) Pemanfaatan teknologi dalam upaya optimalisasi pelayanan pendidikan di 

Madrasah terkadang ada beberapa tenaga kependidikan yang masih lambat 

mengikuti perkembangan teknologi, termasuk PTSP (Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu), karena hal ini berbasis teknologi masih diperlukan peningkatan 

pemahaman dan latihan memberikan layanan berbasis teknologi. 

4) Penerapan disiplin yang ketat yang berkaitan dengan pencapaian mutu 

pendidikan, terkadang secara internal masih ada yang tidak patuh pada 

aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala madrasah. 

5) Perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran yang terkadang lambat 

diikuti oleh peserta didik. 
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b. Faktor Penghambat Eskternal 

1) Ada beberapa orang tua peserta didik, kurang memahami dengn aturan dan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh madrasah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penerapan Penerapan kepemimpinan tranformasional kepala madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar, dapat disimpulkan 

sebagai beikut. 

1. Berkaitan dengan penerapan kepemimpinan transformasional dalam 

meningkatkan mutu pendidikan disimpulkan sebagai berikut: 

a. Idealized Influence, rasa hormat ditunjukkan oleh para pendidik dan 

tenaga kependidikan disertai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

pemimpinnya.  

b. Inspirational Motivation, yakni kemampuan kepala madrasah MAN 2 

Makassar dalam mengkomunikasikan harapan-harapannya untuk 

kemajuan madrasah kepada seluruh komponen yang ada di dalamnya, 

serta dapat mengekspresikan tujuan-tujuan penting dalam cara yang 

sederhana pula.  

c. Intellectual Stimulation, dalam membangun kreativitas untuk standar isi 

MAN 2 Makassar melakukan penyesuaian dengan kondisi darurat, standar 

proses dengan memanfaatkan teknologi media pembelajaran berbasis 

online.  

d. Individualized Consideration, kepala madrasah memberi perhatian khusus 

atas kebutuhan setiap stakeholder dalam rangka mencapai prestasi dan 

perkembangan dengan bertindak sekaligus pelatih dan pembimbing.   

2. Berkaitan dengan Standar Mutu Pendidikan di MAN 2 Makassar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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a. Standar Isi, memperhatikan ruang lingkup materi pembelajaran yang 

tetap berlandaskan pada pengembangan kompetensi Peserta Didik sesuai 

standar kompetensi lulusan, kemajuan pembelajaran (learning 

progression), ciri madrasah, serta mengadopsi prinsip diferensiasi atau 

keunikan peserta didik. 

b. Standar proses Pembelajaran, mengedepankan hal yang fleksibel tapi 

tetap terarah, sistem pembelajaran yang inspiratif, memberikan ruang dan 

kesempatan yang besar dalam mengembangkan prakarsa, kreativitas 

peserta didik. 

c. Standar Kompetensi Lulusan, para Pendidik di MAN 2 Makassar 

memberikan motivasi dan pembelajaran yang berkaitan dengan 

keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan 

peserta didik dari hasil pembelajarannya hingga mereka lulus. 

d. Standar Penilaian, Terlaksananya penyusunan KKM, kisi-kisi soal, 

instrumen penilaian, dan rubrik penilaian berdasarkan KI dan KD; untuk 

menilai kemajuan belajar peserta didik secara berkelanjutan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kepemimpinan 

transformasional dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Makassar: 

a. Faktor Pendukung; yaitu Sumber Daya Manusia di MAN 2 Makassar 

yang berkompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi; Pendidik dan 

tenaga kependidikan MAN 2 Makassar diberikan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan/workshop; Fasilitas sarana dan prasarana yang 

memadai; serta Dukungan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

b. Faktor Penghambat;  Lambat dalam pemanfaatan dan mengikuti 

perkembangan teknologi, Perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran 

yang terkadang lambat diikuti oleh peserta didik, beberapa orang tua 
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peserta didik kurang memahami dengan aturan dan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh madrasah. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan dari hasil penelitian ini, maka 

peneliti memberikan argumentasi tentang Implikasi dari penelitian ini bahwasanya 

model kepemimpinan transformasional kepala madrasah sangat cocok diterapkan 

pada organisasi/lembaga pendidikan saat ini. Hal ini sekaligus dapat mereduksi 

gaya kepemimpinan transaksional, apalagi dengan adanya unsur-unsur politik di 

dalamnya.   
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Lampiran 1 

Daftar Pertanyaan terkait Kepemimpinan Transformasional  

1. Pertanyaan terkait dengan Idealized Influenced 

a. Bagaimana kepala madrasah membangun kepercayaan di 

lingkungan MAN 2 Makassar di era new normal? 

b. Bagaimana kepala madrasah merancang dan merealisasikan visi 

dan misi di MAN 2 Makassar di era new normal? 

c. Bagaimana kepala madrasah memunculkan rasa bangga seluruh 

komponen madrasah terhadap MAN 2 Makassar di era new 

normal? 

d. Bagaimana kepala madrasah meyakinkan seluruh komponen 

terhadap semua kebijakan berkaitan dengan pencapaian mutu 

pendidikan di MAN 2 Makassar di era new normal? 

2. Pertanyaan terkait dengan Inspirational Motivation 

a. Bagaimana kepala madrasah memotivasi pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk mencapai visi di MAN 2 Makassar di era new 

normal? 

b. Bagaimana kepala madrasah membangun komitmen bersama 

antara seluruh komponen di MAN 2 Makassar di era new normal? 

c. Bagaimana kepala madrasah membangun misi untuk mencapai 

kepentingan bersama  di MAN 2 Makassar di era new normal? 

d. Bagaimana kepala madrasah membangun harapan sesuai dengan 

visi dan misi di MAN 2 Makassar di era new normal? 

e. Bagaimana kepala madrasah menata lingkungan di MAN 2 

Makassar di era new normal? 

f. Bagaimana kepala madrasah memberikan arahan agar visi dan misi 

di MAN 2 Makassar mudah diterapkan oleh seluruh komponen 

madrasah di era new normal? 

3. Pertanyaan terkait dengan Intellectual Stimulation 

a. Bagaimana kepala madrasah meyakinkan visi dan misi madrasah 

sehingga dapat dilaksanakan secara kreatif di era new normal? 

b. Bagaimana kepala madrasah menangani setiap hambatan yang 

dialami oleh seluruh komponen di MAN 2 Makassar di era new 

normal? 

4. Pertanyaan terkait dengan Individualized Consideration 

a. Bagaimana cara kepala madrasah memhamai keberagaman SDM di 

MAN 2 Makassar di era new normal? 
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b. Bagaimana cara kepala madrasah memenej sumber daya madrasah 

agar tetap berkomitmen terhadap visi dan misi di MAN 2 Makassar 

di era new normal? 

 

Daftar Pertanyaan Terkait Mutu Pendidikan 

1. Pertanyaan terkait dengan Standar isi 

a. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

Kerangka dasar dan struktur kurikulum di era new normal? 

b. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

Beban belajar bagi peserta didik di era new normal? 

c. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan di era new normal? 

d. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan Penyusunan 

kalender penbdidikan untuk penyelenggaraan pendidikan di era 

new normal? 

2. Pertanyaan terkait dengan Standar Proses Pembelajaran 

a. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

Perencanaan pembelajaran di era new normal? 

b. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan Pelaksanaan 

proses pembelajaran di era new normal? 

c. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan Penilaian hasil 

pembelajarajn di era new normal? 

d. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan Pengawasan 

terhadap proses pembelajaran di era new normal? 

3. Pertanyaan terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan 

a. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

standar penilaian bagi peserta didik di era new normal? 

4. Pertanyaan terkait dengan Standar Penilaian 

a. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan mekanisme 

penilaian di era new normal? 

b. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan Prosedur 

penilaian di era new normal? 

c. Bagaimana cara kepala madrasah mengarahkan penyusunan 

Instrumen penilaian hasil belajar peserta didik di era new 

normal? 
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Lampiran 2 

Pedoman Observasi 

NO OBYEK 

KONDISI 

URAIAN/DESKRIPSI 
Ada 

Tidak 

Ada 

1 
Sarana dan Prasarana 

MAN 2 Makassar 

   

2 
Ruang Kelas MAN 2 

Makassar 

   

3 
Ruang Guru MAN 2 

Makassar 

   

4 

Kegiatan Intra dan 

Ekstra Peserta Didik 

MAN 2 Makassar 

   

5 

Kegiatan Proses Belajar 

Mengajar MAN 2 

Makassar 

   

6 

Kegiatan Pendukung 

Peserta Didik MAN 2 

Makassar 
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Lampiran 3 

Pedoman Studi Dokumen 

NO OBYEK 

KONDISI 

URAIAN/DESKRIPSI 
Ada 

Tidak 

Ada 

1 Profil MAN 2 Makassar 

   

2 

Dokumen Kebijakan 

Kepala Madrasah terkait 

dengan pelaksanaan 

Mutu Pendidikan di 
MAN 2 Makassar 

   

3 

Dokumen kebijakan 

Kementerian Agama 

terkait dengan 

pelaksanaan Mutu 

Pendidikan di Madrasah 

   

4 

Dokumen terkait Format 

Standar Isi yang ada di 

MAN 2 Makassar 

   

5 

Dokumen terkait 

Standar Proses 

Pembelajaran yang ada 

di MAN 2 Makassar 

   

6 

Dokumen terkait Format 

Standar Kompetensi 

Lulusanyang ada di 

MAN 2 Makassar 

   

7 

Dokumen terkait Format 

Standar Penilaian ada di 

MAN 2 Makassar 

   

8 
Dokumen RPP salah 

satu guru/pendidik 

   

9 
Dokumen Rapor peserta 

didik 

   

10 

Foto-foto kegiatan 

Pembelajaran di MAN 2 

Makassar 

   

11 

Foto-foto kegiatan 

Ekstra dan Intra sekolah 

di MAN 2 Makassar 
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Lampiran 4 

Daftar Tenaga Pendidik MAN 2 Makassar 

No. Nama Pendidik L/P Mata Pelajaran Keterangan 

1 Kaharuddin, S.Ag., M.Pd L Bhs.Inggris Kepala Lab. Bahasa 

2 Nur Sakinah, S.Pd., M.Pd P Fisika Waka Kurikulum 

3 Drs. Jamaluddin, AL., M.Pd.I L Bhs. Inggris Waka Sarpras 

4 Muh. Ilyas, S.Ag., M.Ag L Quran Hadist Waka Kesiswaan 

5 Drs. Dedi Rimantho, M.Si P Bhs. & Sastra Ind. Waka Humas 

6 Drs. Abrar Alwi L BK Koord. BK 

7 Hj. Syarifah Rahma, S.E., MM P Ekonomi Guru Tetap 

8 Nuratiah, S.Pd P Kimia Guru Tetap 

9 Dyah Ayu Repelitaria, S.Pd P Matematika Guru Tetap 

10 Drs. Kohar L Penjas Guru Tetap 

11 Laila Magda, S.Pd., M.Pd P Fisika Guru Tetap 

12 Fatmawati, S.Ag P Matematika Waka Sarpra 

13 Dra. Andi Nawir, MM P Kimia Guru Tetap 

14 Dra. Hj. Sitti Hamisah P Bhs. Arab Guru Tetap 

15 Dra. Neny M, S.Pd P Sosiologi Guru Tetap 

16 Dra. Hj. Erni El Gani, M.Pd.I P Bhs. Arab Guru Tetap 

17 Dra. Ermiyati P Kimia Guru Tetap 

18 Dra. Hj. Sitti Jasmirah P Bhs. Arab Guru Tetap 

19 Dra. Rohana Abdullah, M.Pd P Kimia Guru Tetap 

20 Dra. Hj. Roswati, M.Pd P Bhs. Inggris Guru Tetap 

21 Dra. Sukriyati, M.Pd P Biologi Guru Tetap 

22 Mahirah, S.Ag P Matematika Guru Tetap 

23 Drs. Muh. Kursi, M.Pd L BK Guru Honor 

24 Ida Fitriana Rusli, S.Ag P Sosiologi Guru Tetap 

25 Dra. Harmawati P Tata Boga Guru Tetap 

26 Syahrul Syam, S.Ag L Biologi Guru Tetap 

27 Sulmawati, S.Ag P Bhs. Inggris Guru Tetap 

28 Tikce, S.Pd P Biologi Guru Tetap 

29 Dra. Siti Harlina Halim P Tata Boga Guru Tetap 

30 Amaluddin, S.Pd., M.Pd L Fiqih Guru Tetap 

31 Agustina, S.Pd, M.Pd P Bhs. Indonesia Guru Tetap 

32 M. Saleh, S.Pd., M.SI L Fisika Guru Tetap 

33 Dra. Erniwati, M.Pd P Matematika Guru Tetap 

34 Drs. Khoiri, MM L Ekonomi Guru Tetap 

35 Drs. Abd Kadir K, M.Pd L Bhs. Indonesia Guru Tetap 

36 Nur Alam, S.Pd., M.Pd P Fisika Guru Tetap 

37 Nurhayati, S.Pd.I P Bhs. Inggris Guru Tetap 

38 Hasnawati Mahmuri, S.Pd., M.Si P Matematika Guru Tetap 

39 Muhammad Iqbal, S.Ag L Bhs. Arab Guru Tetap 

40 Muhammad Rusydi, S.Ag L Fiqih Guru Tetap 

41 Dra. Djuniati, M.Pd P Ekonomi Guru Tetap 

42 Drs. Supardi M, M.Pd L Bhs. Jerman Guru Tetap 

43 Drs. Ansar P, MA L BK Guru Tetap 

44 Mardin P, S.Pd L PKn Guru Tetap 

45 Massarappi, S.Ag L SKI Guru Tetap 

46 Muh. Yunus Achmad, S.Pd L Ekonomi Guru Tetap 

47 Muh. Hasbi Hasanuddin, SS L Bhs. Inggris Guru Tetap 
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48 Drs. Asri Hidayat Mahulauw L Seni Guru Tetap 

49 Muhammad Bakri, S.Pd L Penjas Guru Tetap 

50 Syamsiah, S.Pd., MM L Ekonomi Guru Tetap 

51 La Ode Riasi, S.Pd L Sejarah Guru Tetap 

52 Kamaria Rahman, S.Pd., M.Pd P Sejarah Guru Tetap 

53 Kaharuddin, S.Pd L PKn Guru Tetap 

54 Hasnah, S.Pd P Bhs. Indonesia Guru Tetap 

55 Syamsiah, S.Pd P Geografi Guru Tetap 

56 Zuhriyani, S.Pd P Fiqih Guru Tetap 

57 Hasan Basri, S.Pd.I., M.Pd.I L Bhs. Arab Guru Tetap 

58 Hilmiyah, S.Pd.I., M.Pd.I P SKI Guru Tetap 

59 Sakir, S.Pd., M.Pd L Seni Guru Tetap 

60 Dra, Nurhadia P Quran Hadist Guru Tetap 

61 Drs. Syatir L Keterampilan Guru Tetap 

62 Hasrisal, S.Pd L Bhs. Jerman Guru Tetap 

63 Harlinah, S.Pd P  Seni Guru Tetap 

64 Muhammad Kamil, A.Md., S.Pd.I L Komputer Guru Tetap 

65 Nuraini, S.Pd P Bhs. Jepang Guru Tetap 

66 Dr. Muttaillah, S.Ag., M.Ag L Quran Hadist Guru Tetap 

67 Kamiruddin, S.Pd L Penjas Guru Tetap 

68 Jamalullail, Lc. L SKI Guru Tetap 

69 Seila Fhebrianti Sharief, S.Pd, Gr P Sejarah Guru Tetap 

70 Agustrianto, S.Pd., M.Pd L PKn Guru Tetap 

71 Ahkamil Hakimin, S.Pd., M.Pd L Geografi Guru Tetap 

72 Ulfa Ridha, S.Pd P Geografi Guru Tetap 

73 Azwar, S.Pd, Gr L Matematika Guru Tetap 

74 Hamsidar, M.Pd P Bhs. Indonesia Guru Tetap 

75 Shafrijal Arrahman Rustan, S.Pd, Gr L Penjas Guru Tetap 

76 Nur Wahidah, S.Pd., M.Pd P Matematika Guru Tetap 

77 Fatimah Irhar, S.Pd P Sejarah Guru Tetap 

78 Chaerul Akbar, S.Pd L TIK Guru Tetap 

79 Saharuddin, S.Ag. MA L Fiqih Guru Tetap 

80 Marhaeni, S.Pd., M.Pd P Sejarah Guru Honor 

81 Muh. Rusli AL, S.Pd., M.Pd L Matematika Guru Honor 

82 Awaluddin, Lc. L Usul Fiqih Guru Honor 

83 Rusdi, S.Hi., M.Pd L Aqidah Akhlak Guru Honor 

84 Juwaini, S.Ag L Usul Fiqih Guru Honor 
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Lampiran 5 

Daftar Tenaga Kependidikan MAN 2 Makassar 

No. Nama Pendidik L/P Jabatan Keterangan 
1 Fatmawati Abbas, MM P Kepala Tata Usaha Pegawai Tetap 

2 Sitti Nursina, S.Pd P Bendahara Rutin Pegawai Tetap 

3 Hj. Marwah Hasbat, SE P Perpustakaan Pegawai Tetap 

4 Syarifuddin, SE L Administrasi 

Umum 

Pegawai Tetap 

5 Murni, S.Sos P Staff TU Pegawai Tetap 

6 Sitti Rohani Ramli, S.Sos P Kepala Perpus Pegawai Tetap 

7 Buismiati, S.Sos P Staf TU Pegawai Tetap 

8 Muh. Sahli Djabrud, A.Md L Staf TU Pegawai Tetap 

9 Ikhsan Maulana, S.Pd L Staf TU Pegawai Tetap 

10 Iskandar Baddu L Staf TU Pegawai Tetap 

11 Najib, S.HI L Staf TU Pegawai Tetap 

12 Fatmawaty Rahman, SE P Staf TU Pegawai Tidak Tetap 

13 Hamriati, A.Md P Staf TU Pegawai Tidak Tetap 

14 Rasyidatul Hikmah, S.Pd P Staf Perpustakaan Pegawai Tidak Tetap 

15 Eka Suhasmi P Staf TU Pegawai Tidak Tetap 

16 Sudirman L Bujang Pegawai Tidak Tetap 

17 Asran Malaputra L Satpam Pegawai Tidak Tetap 

18 Mustamin L Satpam Pegawai Tidak Tetap 

19 Dahring Hafid L Petugas Kebersihan Pegawai Tidak Tetap 

20 Dessy Larasati P Petugas Kebersihan Pegawai Tidak Tetap 

21 Lati L Petugas Kebersihan Pegawai Tidak Tetap 

22 Samsuddin L Petugas Kebersihan Pegawai Tidak Tetap 

23 Anwar L Petugas Kebersihan Pegawai Tidak Tetap 

24 Iqbal L Satpam Pegawai Tidak Tetap 
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Kantor MAN 2 Makassar  
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Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Madrasah 

 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Tata Usaha 
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Dokumentasi Wawancara dengan Wakamad Humas 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Wakamad Kesiswaan 
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Dokumentasi Wawancara dengan Wakamad Kurikulum 

 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Guru 
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Keadaan Lingkungan MAN 2 Makassar 
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Visi dan Misi MAN 2 Makassar 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Peserta Didik 

 

 

 

Struktur Organisasi MAN 2 Makassar 
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Rekapitulasi Keadaan Guru dan Pegawai MAN 2 Makassar 

 

 

Ruang Kelas MAN 2 Makassar 

 

 

 

 

  



152 
 

 
 

Standar Operasional Pembelajaran Tatap Muka Terbatas MAN 2 Makassar 

 

 

Dokumen RENSTRA MAN 2 Makassar Tahun 2020-2024 
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Kegiatan Ekstrakurikuler MAN 2 Makassar 

 

 

Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer MAN 2 Makassar 
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Data Prestasi Peserta Didik MAN 2 Makassar Tahun 2020-2021 
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