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ABSTRAK 

Nama : Mutiara Pratiwi 

NIM : 20300120021 

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul Skripsi : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

   Terhadap Profesionalitas Guru di SMA Negeri 17 Bone 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan 

kepala sekolah; profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone; pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone.  

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan 

penelitian ex-post facto. Teknik pengambilan sampel yakni menggunakan 

sampel jenuh di mana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel yakni 

sebanyak 36 guru, dengan menggunakan kuesioner (angket), dan 

dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan ialah teknis 

analisis deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial. 

Hasil analisis deskiptif penelitian menunjukkan bahwa indikator 

gaya instruktif menjadi indikator dengan nilai skor rata-rata paling tinggi 

yakni, 4,61 yang menandakan bahwa kepala sekolah berdasarkan 

pandangan sebagian guru mencerminkan seorang pemimpin yang mampu 

memberi arahan kerja dengan jelas dan tegas dan profesinalitas guru 

menunjukkan kompetensi pedagogik sebagai indikator dengan  nilai rata-

rata tertinggi sebesar 4,40. Adapun hasil analisis statistik inferensial 

menunjukkan ada pengaruh secara parsial yang positif dan signifikan 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di 

SMA Negeri 17 Bone. 

Implikasi dalam penelitian ini ialah kepala sekolah lebih 

meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal gaya kepemimpinan 

delegasi agar dapat membangun hubungan yang baik dengan semua pihak 

terkait dengan tujuan telah ditetapkan, serta kepala sekolah tetap memantau 

perkembangan dan memberikan dukungan atau bimbingan ketika diperlukan. 

Selain itu, bagi guru hendaknya terus mengikuti berbagai pelatihan atau 

workshop untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya dan kualitasnya 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalitas Guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya ialah sumber investasi bagi suatu bangsa 

untuk memiliki generasi yang berkualitas, sehingga diperlukan lembaga 

pendidikan yang benar-benar mempunyai mutu untuk bersaing dengan 

dunia luar. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar 

oleh suatu individu untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

yang ada dalam dirinya melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Oleh 

karena itu pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk melaksanakan segala kegiatan pembelajaran dalam suatu 

lembaga pendidikan. 

Salah satu sumber daya manusia yang berperan aktif dalam 

perkembangan sekolah ialah tenaga pendidik atau biasa disebut dengan 

guru. Keberhasilan lembaga pendidikan tergantung dari adanya peran guru 

dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di sekolah, sedangkan 

kepala sekolah adalah penjamin kualitas sekolah dalam area yang lebih 

besar.1 Keduanya memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan 

segala bentuk kegiatan yang terdapat pada instansi pendidikan. Kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugasnya lebih memiliki cakupan yang lebih 

luas daripada guru mulai dari pendayagunaan semua sumber daya manusia 

yang ada (yang terdiri dari guru, staf, dan peserta didik), pengembangan 

kurikulum sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, merencanakan 

program sekolah, melaksanakan berbagai kegiatan yang telah 

 

1 Sumarni, dkk, ‘Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah, Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Se-Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar’, Jurnal Mirai Management 2, no.1 (2017), h.151. 
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direncanakan, dan melakukan pengawasan sekolah. Sedangkan guru 

memiliki tugas yang lebih berfokus pada pelaksanaan proses pembelajaran 

dan pembinaan kepada peserta didik.  

Kepala sekolah adalah suatu jabatan yang tidak dapat diisi oleh 

siapapun tanpa didasarkan oleh pertimbangan tertentu.2 Oleh sebab itu, 

pada hakikatnya kepala sekolah merupakan pejabat formal yang diangkat 

melalui proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. 

Sebagai pemimpin, kepala sekolah memegang tanggung jawab besar 

terhadap keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

yakni, melaksanakan administrasi sekolah dengan melibatkan seluruh 

subtansinya dan bertanggung jawab menjaga kualitas sumber daya yang 

ada agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing.3 Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal ini tentunya berperan 

aktif dan memiliki pengaruh yang besar terhadap segala aspek yang 

berhubungan dengan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan 

kualitas sekolah. 

Peran kepala sekolah sangatlah penting dalam menyelenggarakan 

pendidikan, terutama dalam mengarahkan guru-guru dan melaksanakan 

berbagai kegiatan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

lembaga pendidikan tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi 

faktor krusial dalam mewujudkan semua itu dengan merancang dan 

mengelola sekolah secara terarah dan terstruktur.4 Menurut Soepardi yang 

 

2  Arifin dalam Rais Hidayat, Vicihayu Dyah M dan Himmatul Ulya, ‘Kompetensi 
Kepala Sekolah Abad 21: Sebuah Tinjauan Teoretis’’, Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan 
Sekolah, 4.1 (2019), h.63. 

3 Siti Julaiha, ‘‘Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah’, Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal 
Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 6.3 (2019), h.52. 

4 Jamaluddin Iskandar, ‘Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah’, Jurnal Idaarah 
1, no.1 (2017), hal.89. 
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dikutip oleh E. Mulyasa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

menginspirasi, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, memberi 

arahan, memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi perintah, 

memberlakukan larangan, bahkan memberikan sanksi, dan membina 

individu dengan tujuan agar mereka sebagai bagian dari manajemen mau 

bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan administratif.5 

Keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sangat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimilikinya. Menurut 

Kurniadin, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan karakteristik yang 

digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai atau juga dapat diartikan sebagai 

pola perilaku dan strategi yang umumnya disukai dan sering diterapkan 

oleh seorang pemimpin.6 Gaya kepemimpinan juga mencakup sikap, gerak-

gerik, dan penampilan yang dipilih oleh seorang pemimpin saat 

menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Maka dari itu, gaya 

kepemimpinan yang dibutuhkan di sekolah adalah gaya kepemimpinan 

yang mampu mendorong untuk hal yang lebih baik. 

Manusia merupakan pemimpin yang sudah memiliki karakteristik 

tertentu yang dipengaruhi oleh latar belakang, seperti pengalaman, 

pendidikan, dan pelatihan kepemimpinan yang pernah dijalani. Oleh karena 

itu, manusia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagaimana 

Allah berfirman dalam QS al -Anbiya/21:73. 

 

5 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2018).h.42 

6 Didin kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip 
Pengelolaan Pendidikan, ed. by Meita Sandra (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).h.301 
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  نَ يَ 
Terjemah: 

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan  
kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat, dan 
menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.7 

Isi kandungan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt adalah 

yang menetapkan dan memberikan petunjuk bagi seorang pemimpin untuk 

memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, bukan atas dasar 

hawa nafsu semata. Seorang pemimpin tidaklah benar-benar menjadi 

pemimpin kecuali jika dia mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan 

kebaikan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. 

Guru merupakan salah satu komponen utama yang memiliki peran 

penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Peran guru sangatlah 

penting dalam menentukan kesuksesan proses pembelajaran bagi peserta 

didik. Peran guru tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di 

kelas, namun guru juga memiliki peran dalam mendidik peserta didik ke 

arah yang lebih baik. Anggapan tersebut sejalan dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa peran guru yang ada di sekolah bukan hanya semata-

mata mengajar untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik, 

tetapi juga memegang tanggung jawab untuk membimbing dan 

mengajarkan tentang nilai-nilai serta moral kepada peserta didik.8 Dengan 

demikian, guru wajib menampilkan kompetensi profesionalnya dalam 

 

7Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahnya” (Jakarta: Yayasan 
Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2019).h.504 

8 Dian Amelia, ‘Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Kinerja Guru di 
SMA Negeri 10 Depok’ Skripsi (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 
Hidayatullah, 2020).h.3 
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menunjang tugasnya yang ditunjukkan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu 

keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian 

seseorang.9 Profesionalitas guru dibangun melalui penguasaan 

kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Guru yang berkualitas adalah 

mereka yang profesional dalam menjalankan tugas pembelajaran. Mereka 

mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

mengelola kelas, sikap komitmen terhadap tugas serta menilai hasil 

pembelajaran secara efektif. Untuk mencapai hal tersebut, seorang guru 

yang profesional harus memiliki penguasaan yang baik terhadap materi 

pelajaran, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik peserta 

didik, dan keahlian dalam memilih serta menerapkan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi yang dimilikinya serta 

kemampuan peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi sebagai 

pendidik akan cenderung lebih berhasil dalam menyampaikan 

pembelajaran dibandingkan dengan guru yang kurang memiliki 

kompetensi. Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran akan 

berdampak pada peningkatan prestasi belajar peserta didik, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 

 

9 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). h.46 
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Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus 

dimulai dari peningkatan kualitas guru.10 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Putri Andriyani dan Sarinah 

bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap 

profesionalitas guru.11 Dalam penelitian yang berbeda oleh Asni Zulfah 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan   kepala   sekolah   dan motivasi   

kerja   terhadap   kepuasan kerja  guru   adalah  sebesar 35,00%.12 Penelitian 

ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, 

terutama yang berbasis motivasi, memiliki dampak signifikan terhadap 

kepuasan kerja guru. Guru yang puas dengan pekerjaannya cenderung 

menunjukkan profesionalitas yang lebih tinggi dalam mengajar. 

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Deysi Olvie Mulder penelitian 

yang membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

berpengaruh positif pada kinerja guru.13 Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap kinerja dan profesionalitas guru di SMA Koinonia Sentani 

Kabupaten Jayapura. Kepala sekolah yang menggunakan gaya 

kepemimpinan ini mampu menginspirasi dan memotivasi guru, 

 

10 Anung Haryono, Analisis Kebutuhan Pelatihan/Pembelajaran (Jakarta: Program 
Pascasrjana UKI, 2020).h.57 

11 Putri Andriyani dan Sarinah, ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Profesionalitas Guru di SMP 10 Merangin’, 1.September (2019), h.12–19 
<https://doi.org/10.31933/JIMT>. 

12 Asni Zulfah, ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kepuasan Kerja Guru Pegawai Negeri Sipil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
di Eks Kawedanan Indramayu’, Edum Journal, 6.1 (2023), h.55–79 
<https://doi.org/10.31943/edumjournal.v6i1.136>. 

13 Deysi Olvie Mulder, ‘Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah 
Terhadap Kinerja Guru di Sma Koinonia Sentani Kabupaten Jayapura’, Jurnal Pendidikan 
Indonesia, 5.5 (2024), h.85–89 <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i5.2770>. 
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menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan profesional 

mereka. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemberian visi yang jelas, 

dukungan emosional, dan penghargaan terhadap inovasi. 

Berdasarkan dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian tersebut memberikan bukti empiris mengenai pentingnya gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi profesionalitas guru. 

Kepala sekolah yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat 

dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan 

kepuasan kerja, dan mendorong pengembangan profesional guru secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 08 April 2023 yang 

dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 17 Bone yang merupakan salah satu 

Pendidikan formal yang tengah berkembang dan bersaing dengan beberapa 

lembaga pendidikan lainnya. Diperoleh informasi bahwa kepala sekolah 

telah mempunyai pengalaman yang dimiliki melalui kinerjanya, sehingga 

mampu mengembangkan kualitas tenaga pendidik. Namun, masih terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti tentang tenaga pendidik, 

yang dimana masih terdapat guru menggunakan metode pembelajaran 

yang kurang bervariasi, dan terkadang hanya memberikan tugas 

berkepanjangan. Selain itu, masih terdapat guru yang yang menunjukkan 

kinerja yang kurang baik, seperti kurang disiplin dan tanggung jawab pada 

saat mengajar. Hal ini menyebabkan situasi pembelajaran tidak berjalan 

dengan efektif. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, kepala sekolah 

mendorong para guru untuk mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang diselenggarakan oleh 

dinas pendidikan maupun sekolah. Diharapkan, dengan mengikutsertakan 
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guru tersebut bisa menjadikan kompetensi guru SMA Negeri 17 Bone 

semakin baik. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Profesionalitas Guru di SMA Negeri 17 Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 17 

Bone?  

2) Bagaimana tingkat profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone?  

3) Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah 

penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan memiliki 

reputasi tertinggi. Hipotesis yakni : 

1.) Ha : “Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 

Bone” 

2.) Ho : “Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone”. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan atau 

kesiapan yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk 

mengkoordinasikan dan memotivasi para guru untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Adapun indikator-indikator gaya kepemimpinan kepala sekolah 

yaitu: 1) Gaya Instruktif; 2) Gaya Konsultasi; 3) Gaya Partisipasi; 4) Gaya 

Delegasi;  
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2. Profesionalitas Guru 

Profesionalitas guru ialah sebuah kondisi, arah, nilai, tujuan dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam suatu bidang. Adapun 

indikator-indikator profesionalitas guru dalam penelitian ini adalah: 1) 

Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi Kepribadian; 3) Kompetensi 

Profesional; 4) Kompetensi Sosial. 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan dari judul yang ditetapkan, maka peneliti menemukan 

beberapa hasil penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ermi Nurfitriah (2017) dalam skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap 

Profesionalisme Guru di MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap profesionalisme guru di MTs Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Kepemimpinan Kepala 

Madrasah terhadap Profesionalisme Guru di MTS Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan 

dan persamaan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun 

Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, di mana lokasi 

penelitian terdahulu di MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

sedangkan peneliti di SMA Negeri 17 Bone. Selanjutnya persamaannya 

yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah 
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serta metode pengumpulan datanya pun menggunakan angket dan 

dokumentasi.14 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Sarinah (2019) dalam 

jurnal yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Profesionalitas Guru di SMP Negeri 10 Merangin. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap profesionalitas guru di SMP N 10 Merangin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan kepala sekolah tehadap profesionalitas guru di SMP 

N 10 Merangin.15 Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dan 

persamaan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun perbedaannya 

yaitu terletak pada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian terdahulu 

di SMP 10 Merangin, sedangkan peneliti di SMA Negeri 17 Bone. 

Selanjutnya, persamaannya terletak pada metode pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan penyebaran angket, 

dan observasi, sedangkan peneliti juga menggunakan metode 

penyebaran angket dan dokumentasi.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ishaqy (2018) dalam skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Tingkat Kedisipilinan Guru MAN Se-Kota Makassar”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya kepemimpinan kepala 

sekolah di Madrasah Aliyah Negeri se-kota Makassar, untuk mengetahui 

 

14 Ermi Nurftiriah, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap 
Profesionalisme Guru,” (Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Radem 
Intan 2017).h.76 

15 Putri Andriyani dan Sarinah, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Profesionalitas Guru di SMP 10 Merangin” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 1, no. 
September (2019):h.12–19, https://doi.org/10.31933/JIMT. 
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seberapa besar tingkat kedisiplinan guru di Madrasah Aliyah Negeri se-

kota Makassar dan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap tingkat kedisiplinan guru di Madrasah Aliyah 

Negeri se-kota Makassar. Berdasarkan penelitian di atas terdapat 

perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun 

perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, jumlah sampel yang 

diteliti, metode pengumpulan data dan variabel yang dipengaruhi di 

mana pada penelitian ini variabel dependennya ialah kedisiplinan guru 

sedangkan variabel dependen pada penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti lebih spesifik keprofesionalitas guru. Adapun penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu memiliki letak persamaan, yakni sama sama 

membahas tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah.16  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayny Maharrayni (2015) dalam skripsi 

yang berjudul “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru SMK N 4 Klaten”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, 

populasi dalam penelitian ini adalah semua guru di SMK N 4 Klaten yang 

berjumlah 75 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 

angket, wawancara, dan kajian dokumentasi. Uji validitas butir 

dilakukan dengan teknik korelasi product moment dari pearson. 

Sedangkan uji reabilitas digunakan rumus Cronbach’s coefficient alpha. 

Data yang didapat dianalisis dengan teknik deskriptif persentase. 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun perbedaannya terletak 

pada lokasi penelitian, jumlah sampel yang diteliti dan variabel 

 

16 Mohammad Alfiyan Ishaqy, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Tingkat Kedisiplinan Guru,” (Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika UIN 
Alauddin Makassar, 2018).h.26 
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dependennya. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan 2 variabel sedangkan peneliti juga menggunakan 2 

variabel, variabel X pada penelitian ini menjelaskan tentang 

kepemimpinan kepala sekolah, penelitian ini meneliti semua guru yang 

ada di sekolah.17 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fakrurrazi Rizki (2020) dalam skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap 

Kinerja guru MTS Se-kecamatan Bolo”. Hasil penelitian ini menyatakan 

Ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di MTS Sila, dilihat dari nilai Fhitung = 2.887>0.444, ada 

hubungan yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru dengan tingkat 

signifikan 0.0100.444, ada hubungan yang signifikan antara variabel 

gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dan kinerja guru dengan 

tingkat signifikan 0,0650.444, ada hubungan yang signifikan antara 

variabel gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dan kinerja 

guru dengan tingkat signifikan 0,098<0,05.18 Adapun persamaannya 

yaitu pada variabel X yaitu tentang gaya kepemimpinan dan teknik 

analisis datanya. Sedangkan perbedaannya terdapat di variabel Y yang di 

mana peneliti terdahulu meneiliti kinerja guru, sedangkan penelitian ini 

meneliti profesionalitas guru dan populasi pada penelti terdahulu ada 3 

lokasi penelitian sedangkan peneliti 1 lokasi penelitian. 

 

17 Ayny Maharrayni Fatmawati, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 
Kinerja Guru di SMK N 4 Klaten” (2013).h.40 

18 Fakrurrazi Rizki, ‘“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja 
Guru MTS Se-Kecamatan Bolo’ (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).h.34 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Safitri Budu, dkk (2023) dalam jurnal 

yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kedisiplinan Guru di SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan Kabupaten 

Muna”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru di SMA Negeri 

1 Wakorumba Selatan Kabupaten Muna. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuantitatif. Sampel penelitian ini 21 orang guru. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket. 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian, jumlah sampel yang diteliti dan variabel dependennya. Dalam 

penelitian ini terdapat juga persamaan yaitu sama-sama membahas 

tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah.19 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA 

Negeri 17 Bone. 

b. Untuk mengetahui profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone.  

c. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

19 Eli Safitri Budu, Zulkifli Musthan, dan Samrin Samrin, “Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kedisiplinan Guru di SMA Negeri 1 Wakorumba 
Selatan Kabupaten Muna,” Jurnal Ilmiah Iqra’ 17, no. 1 (2023): 39, 
https://doi.org/10.30984/jii.v17i1.2504.h.56 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan 

terutama dalam bidang pendidikan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di 

sekolah 

2) Dapat menjadi bahan informasi dan referensi yang digunakan sebagai 

gambaran untuk penelitian berkelanjutan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi pembaca, sebagai sumbangan pemikiran terkait pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di 

sekolah 

2) Bagi peneliti, sebagai bahan belajar untuk memperoleh pengetahuan 

baru di bidang pendidikan dan sekaligus sebagai salah satu 

persyaratan meraih gelar ijazah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Kepemimpinan  

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen memiliki peran 

yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan 

merupakan suatu kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain dalam bekerja mencapai target tujuan organisasi 

yang telah ditentukan.20 Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses 

mengarahkan, membimbing, mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, 

perasaan, atau tindakan individu maupun kelompok agar bergerak kearah 

tujuan tertentu. 

Kepemimpinan menurut Wahjosumidjo pada hakikatnya 

merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin, sesuatu 

tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau 

personality, kemampuan atau ability dan kesanggupan atau capability.21 

Arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas 

penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. 

Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.22 

Kepemimpinan menurut Stoner adalah sebuah proses mengarahkan 

dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota 

kelompok atau organisasi. Sedangkan Hasibuan menyatakan 

 

20 Said Aslan dan Akmaluddin, Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan 
Teoritik dan Permasalahnnya (Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021).h.1 

21 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).h.349 

22 Sutarto Wijono, Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi (Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 2015).h.21 



 

 
 

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan, agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi.23 Rauch dan Behling dalam Ansory dan Indrasari menjelaskan 

bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mempengaruhi 

berbagai aktivitas dari sebuah kelompok. Aktivitas tersebut yang 

diorganisasikan ke arah pencapaian berbagai tujuan.24 Lebih lanjut Sutrisno 

mengemukakan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan 

memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota 

kelompok.25 George R. terry menambahkan bahwa kepemimpinan adalah 

kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan dalam mewujudkan 

tujuan organisasi.26 

Menurut Effendi kepemimpinan adalah suatu aktivitas 

memengaruhi dengan kamampuan untuk meyakinkan orang lain guna 

mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditentukan sebelumnya.27 Dengan kata lain kepemimpinan didefinisikan 

sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan memengaruhi 

tingkah laku orang lain  dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hadari Nawawi berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dijelaskan 

sebagai kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memengaruhi 

orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang mendukung 

 

23 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2017).h.170 

24 Al Fadjar dan Meithiana Indrasari. Ansory, Manajemen Sumber Daya Manusia 
(Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018).h.86 

25 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2016).h.218 

26 George R. Terry, Dasar-dasar Manajemen, ed. by penerjemah J-Smith D.F.M. 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).h.57 

27 Usman Effendi, Asas-asas Manjemen (Jakarta: Rajawali Press, 2017).h.183 



 

 
 

pencapaian tujuan dengan keberanian mengambil keputusan terkait 

kegiatan yang dilakukan.28  

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris sering disebut leader dari akar 

kata to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership.29 

Dalam kata kerja to lead tersebut terkandung dalam beberapa makna yang 

saling berhubungan erat yaitu, bergerak lebih cepat, menggerakkan orang 

lain lebih awal, berjalan lebih depan, mengambil langkah pertama, berbuat 

paling dulu, mempelopori suatu tindakan, mengarahkan pikiran atau 

pendapat, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. 

Selain itu terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa dalam 

konteks Islam, kepemimpinan merupakan upaya untuk mempengaruhi 

anggota kelompok sehingga mereka dengan sukarela menyumbangkan 

kemampuan terbaik mereka guna mencapai tujuan kelompok yang telah 

ditetapkan.30 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan, mengarahkan, memberikan perintah atau pengaruh, serta 

mempengaruhi pola pikir dan cara kerja setiap anggota agar dapat bersikap 

mandiri dalam bekerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

B. Pengertian Kepala Sekolah 

Dalam sebuah lembaga atau organisasi formal, baik kecil maupun 

besar dapat dijumpai adanya seorang pemimpin tanpa terkecuali, termasuk 

pada lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan khususnya sekolah 

 

28 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Haji Masagung, 2018).h. 81 

29 Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K, Kamus Inggris-Indonesia (Semarang: PT. 
Widya Karya, 2017).h.224 

30 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan : Teknologi dan 
Kejuruan (Jakarta: Rajawali Press, 2018).h.183 



 

 
 

di tingkat dasar dan menengah, orang yang memimpin atau menjadi 

pemimpin dikenal dengan sebutan kapala sekolah. 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yang terpisah yaitu kepala dan 

sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin. Sedangkan 

sekolah diartikan sebagai sebuah lembaga tempat terjadinya aktivitas 

belajar mengajar. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan 

sebagai pemimpin atau ketua di sebuah lembaga pendidikan yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta 

pengelolaan sekolah secara keseluruhan.31 

Menurut Uhar Saputra, kepala sekolah adalah pemimpin yang 

menjalankan perannya dalam memimpin sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dan berperan sebagai pemimpin pendidikan.32 Sejalan dengan 

itu Ahmad Susanto juga mengemukakan bahwa kepala sekolah merupakan 

faktor penentu dalam mengelola pendidikan di sekolahnya demi 

tercapainya tujuan pendidikan, oleh karena itu kepala sekolah dituntut 

untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang 

memadai.33 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepala sekolah merupakan pemimpin lembaga yang memiliki tugas-tugas 

tertentu, pemimpin yang memiliki peran yang sangat besar dalam 

pengembangan mutu sekolah untuk menjadikan sekolah yang berkualitas. 

Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seseorang 

 

31 Vaitzal Rivai, Memimpin dalam Abad Ke-21 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2019).h.253 

32 Uhar Saputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: aditama, 2017).h.135 

33 Ahmad Susanto, Konsep Strategi dan Implementas Manajemen Peningkatan 
Kinerja Guru (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).h.11 



 

 
 

dalam mempengaruhi bawahannya untuk menjalin kerjasama yang baik 

dalam perbaikan dan pengembangan mutu sekolah agar sekolah dapat 

menjadi sekolah yang unggul, sejahtera dan berkualitas. 

C. Gaya dan Karakteristik Kepemimpinan 

Menurut Mulyasa, gaya kepemimpinan merupakan pola khas 

seorang pemimpin saat mempengaruhi bawahannya, di mana pilihan yang 

dibuat dalam memengaruhi anggota kelompok akan membentuk gaya 

kepemimpinannya.34 Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan seseorang ketika orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain seperti yang dilihatnya.35 Gaya kepemimpinan berkaitan 

dengan pendekatan seorang pemimpin untuk memimpin, memotivasi, 

mempengaruhi, dan mengarahkan para bawahannya menuju tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan. 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa gaya kepemimpinan 

adalah cara atau pola sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang 

kepala sekolah terhadap bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi 

sekolah. Setiap pemimpin memiliki berbagai macam gaya kepemimpinan 

yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang 

efektif akan secara aktif berkomunikasi dengan bawahannya, 

menyampaikan energi, antusiasme, ambisi, kesabaran, minatnya, dan 

arahannya dengan tujuan untuk mencapai target yang diinginkan.  

 

34 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).h.108 

35 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).h.97 



 

 
 

Menurut Ngalim Purwanto kepemimpinan ditinjau dari cara 

pendekatannya di bagi menjadi 3 macam, yaitu:36 

1. Kepemimpinan Otokratis 

Secara etimologi istilah otoriter berarti memiliki kekuasaan yang 

sewenang-wenang atau berkuasa sendiri. Secara terminologi otoriter 

mengacu pada penempatan kekuasaan di tangan satu individu atau 

sekelompok kecil individu, di mana di antara mereka terdapat satu orang 

yang memiliki kekuasaan utama. 

Kepemimpinan yang bersifat otoriter muncul karena pemimpin 

meyakini bahwa tugas dan perannya adalah untuk memerintah, mengatur, 

dan mengawasi anggota kelompoknya. Pemimpin dengan pendekatan ini 

merasa bahwa posisinya berbeda dan lebih tinggi daripada anggota 

kelompoknya. Sebagai akibatnya, ia cenderung menempatkan dirinya di 

luar dan di atas kelompoknya, atau disebut juga sebagai working on a 

group.37 

Menurut Kartini Kartono, ciri-ciri kepemimpinan ini adalah : 

a. Memberikan instruksi yang harus diikuti tanpa kebebasan atau 

kesempatan untuk berdiskusi.  

b. Menetapkan kebijakan tanpa memperhatikan masukan atau konsultasi 

dari anggota tim. 

c. Tidak memberikan informasi rinci tentang rencana-rencana ke depan, 

hanya memberitahu anggota kelompok langkah-langkah yang harus 

segera dilakukan. 

 

36 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2016).h.48 

37 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik. (Yogyakarta: 
Pustaka Belajar, 2015).h.67 



 

 
 

d. Memberikan pujian atau kritik pribadi kepada setiap anggota 

kelompoknya dengan inisiatif sendiri.38 

Dalam kepemimpinan otokratis, pemimpin bertindak sebagai 

diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, pemimpin berarti 

menggerakkan dan memaksa individu. Seorang pemimpin otoriter 

cenderung ingin berkuasa, sehingga suasana di sekolah selalu tegang. 

Pemimpin sama sekali tidak memberi kebebasan kepada kelompok untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, inisiatif, dan berfikir kreatif 

anggota sangat dibatasi. Oleh karena itu, anggota tidak memiliki 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Kepala sekolah 

memiliki kebebasan untuk membuat peraturan sendiri, dan peraturan 

tersebut harus ditaati dan diikuti oleh anggota.  

2. Kepemimpinan Laissez faire 

Pemimpin dengan pendekatan Laissez-faire meyakini bahwa guru-

guru atau anggota kelompoknya telah dewasa dan mandiri. Oleh karena itu, 

mereka dianggap mampu untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri. 

Pemimpin dengan pendekatan Laissez-faire sebenarnya memegang 

peranan sebagai pemimpin tetapi tidak memberikan arahan atau 

pengawasan yang memadai. Mereka membiarkan guru-guru bekerja sesuai 

keinginan mereka tanpa intervensi atau pengawasan yang ketat. Hal ini 

dapat menyebabkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab dari guru-guru 

terhadap tugas dan kewajiban mereka.39 

 

38 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Badan Penerbit 
Rajawali Press, 2013).h.36 

39 Mesiono, Manajemen Organisasi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 
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Dari uraian tersebut dapat diketahui ciri-ciri kepemimpinan laissez-

faire sebagai berikut : 

a. Tidak yakin pada kemampuan sendiri.  

b. Tidak berani mentapkan tujuan untuk kelompok.  

c. Tidak berani menanggung resiko.  

d. Membatasi komunikasi dan hubungan kelompok. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari 

kepemimpinan laissez-faire bukanlah pemimpin dalam pengertian 

sebenarnya. Sistem ini juga memiliki keuntungan, di antaranya 

memungkinkan anggota (guru) atau bawahan untuk mengembangkan 

kemampuan mereka sendiri. 

3. Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan untuk 

memengaruhi orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, dengan melibatkan semua anggota kelompok dalam 

pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pemimpin berperan 

sebagai pendorong dan pembimbing, mengarahkan serta menghimpun 

kekuatan kelompok secara maksimal. Seorang kepala sekolah yang 

menerapkan gaya ini akan menghargai pendapat dan kreasi guru-guru serta 

anggota timnya, menciptakan suasana kolaboratif untuk mencapai tujuan 

bersama.40  

Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin lebih mengutamakan 

kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan 

 

40 Gunawan Laliasa, dkk, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Lingkungan 
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Provinsi Sulawesi Tenggara,” Jurnal of Economic and Business 2, no. 1 (2018):h.52–61. 



 

 
 

hubungan dan kerja sama yang baik dan harmonis, di mana setiap orang 

saling membantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan suasana 

kerja yang sehat ini, baik guru, staf administrasi, maupun kepala sekolah 

bekerja dengan sukacita dan kesenangan hati untuk memajukan rencana 

pendidikan di sekolah. 

Menurut Baharuddin & Umiarso, ada 4 gaya kepemimpinan 

situasional Hersey dan Blanchard : 

1. Gaya Instruktif, di mana pemimpin memberi instruksi dan mengawasi 

pelaksanaan tugas dan kinerja anak buahnya. Penerapannya pada 

bawahan yang masih baru bertugas. 

2. Gaya Konsultatif,  yaitu gaya yang penerapan pada bawahan memiliki 

kemampuan tinggi namun kemauan rendah. Memiliki kadar direktif 

rendah, semangat tinggi, komunikasi dilakukan timbal balik, masih 

memberikan pengarahan yang spesifik, pimpinan secara bertahap 

memberikan tanggung jawab kepada bawahan, walaupun dianggap 

belum mampu, tingkat kematangan bawahan rendah ke sedang.  

3. Gaya Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan terbuka, bebas dan 

nondirektive. Pendekatan seperti ini hanya sedikit memegang kendali 

dalam proses pengambilan keputusan. Ia hanya menyajikan informasi 

mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada 

anggota organisasi untuk mengembangkan strategi dan pemecahannya. 

Tugas pemimpin adalah mengerahkan tim kepada tercapainya 

konsensus. Model ini asumsinya adalah bawahan akan lebih siap 

menerima tanggung jawab terhadap solusi, tujuan dan strategi di mana 

mereka diberdayakan untuk mengembangkannya.  



 

 
 

4. Gaya Delegatif, yaitu gaya bagi bawahan yang memiliki kemampuan dan 

kemauan yang tinggi. Pemimpin memberikan pengarahan bila 

diperlukan saja, memberikan semangat dianggap tidak perlu lagi, 

penyerahan tanggung jawab bawahan untuk mengatasi dan 

menyelesaikan tugas, tidak perlu memberi motivasi dan tingkat 

kematangan bawahan tinggi.41 

Berdasarkan pendapat di atas dipahami bahwa yang di maksud 

dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah sikap atau tingkah laku 

yang dilakukan kepala sekolah kepada bawahannya untuk memengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan agar mau dan bisa bekerja sesuai dengan 

kesepakatan organisasi sekolah guna tercapainya tujuan lembaga sekolah. 

Dalam konsep yang dipaparkan di atas gaya kepemimpinan dapat di ukur 

dengan konsep kepemimpinan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan 

delegatif.  

Beberapa peran dan fungsi kepala sekolah sebagai berikut:  

a. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik 

Kepala sekolah sebagai pendidik perlu merumuskan strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan di 

lingkungan sekolahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah 

seperti menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat 

kepada seluruh anggota komunitas sekolah, memberikan dorongan kepada 

staf pendidik, serta menerapkan model pembelajaran yang menarik seperti 
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team teaching, moving class, dan mengadakan program akselerasi bagi 

siswa yang memiliki bakat atau kecerdasan di atas rata-rata.42 

b. Kepala Sekolah Sebagai Manager  

Manajemen pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan 

pengendalian usaha dari para anggota organisasi, serta optimalisasi 

penggunaan seluruh sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Konsep ini dianggap sebagai suatu proses karena setiap 

manajer menggunakan keterampilan dan kecakapan mereka untuk 

mengarahkan dan memanfaatkan berbagai kegiatan yang saling terkait 

guna mencapai tujuan yang diinginkan.43 

c. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

 Kepala sekolah sebagai administrator memiliki keterkaitan yang 

erat dengan berbagai kegiatan pengelolaan administratif yang melibatkan 

pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah. 

Secara khusus, kepala sekolah bertanggungjawab untuk mengelola 

beragam bidang administrasi, termasuk kurikulum, administrasi peserta 

didik, manajemen personalia, pengelolaan sarana dan prasarana, 

administrasi kearsipan, serta manajemen keuangan. Pentingnya melakukan 

kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien tidak hanya untuk 

mendukung kelancaran operasional sekolah, tetapi juga untuk 

meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.44 

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor  

 

42 Sondang P. Siagian, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Jakarta: Gunung 
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Kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini bertujuan untuk 

mengontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian juga 

merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

dan memastikan bahwa tenaga kependidikan melaksanakan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab.45 

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader  

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kualitas tertentu, 

termasuk karakteristik kepribadian yang kuat, keahlian dasar yang relevan, 

pengalaman dan pengetahuan profesional yang luas, serta pemahaman 

yang baik tentang administrasi dan pengawasan. Sebagai seorang leader, 

kepala sekolah juga diharapkan mampu memberikan arahan dan 

pengawasan kepada staf, meningkatkan kemampuan mereka, mendorong 

komunikasi dua arah, dan melakukan delegasi tugas secara efektif.46 

f. Kepala Sekolah Sebagai Innovator  

Kepala sekolah yang bertindak sebagai innovator harus memiliki 

strategi yang efektif untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan, mengeksplorasi ide-ide baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

sekolah, serta mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.47 

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator  

 

45 Muhammad Ali Hanafiah, “Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin dan Supervisor,” 
Jurnal Hikmah 15, no. 1 (2018):h.86–92, http://e-jurnal.staisumatera-
medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25. 

46 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Jakarta: Rineka Cipta, 
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Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya Motivasi ini dapat diperoleh 

melalui penataan lingkungan fisik, penciptaan suasana kerja yang kondusif, 

penerapan disiplin, memberikan dorongan, memberikan penghargaan 

secara efektif, dan menyediakan sumber belajar melalui pengembangan 

pusat sumber belajar (PSB)48. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Sebagai pendidik, 

kepala sekolah perlu mendorong guru untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran yang menarik, sehingga proses belajar mengajar menjadi 

efektif dan menyenangkan. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai 

manajer yang harus menjalankan fungsi manajerial dengan baik, seperti 

mengelola kurikulum dan mengawasi kinerja guru untuk meningkatkan 

profesionalitas mereka. Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertanggung 

jawab membimbing bawahannya dalam melaksanakan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu sekolah dan memotivasi guru agar menjalankan tugas 

mereka secara optimal. 

D.  Profesionalitas Guru 

Profesionalitas berasal dari kata profesi, yang merujuk pada suatu 

bidang pekerjaan yang dikejar atau ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi 

juga dapat diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan tertentu yang 

menuntut pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui 

pendidikan akademik yang intensif dan latihan yang berkelanjutan. Dalam 

konteks ini, profesionalitas mengacu pada standar, pengetahuan, dan 
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keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dalam suatu profesi. 49 

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, memberikan 

pengakuan, menyatakan keahlian, atau ahli dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi mengacu pada suatu 

pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, dengan 

penekanan pada pekerjaan mental atau intelektual. Ini berarti bahwa 

terdapat persyaratan pengetahuan teoretis sebagai dasar untuk melakukan 

tindakan praktis, bukan pekerjaan manual semata. Suatu profesi umumnya 

memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan persiapan 

akademik yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik.50 

Profesionalitas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai segala yang berkaitan dengan profesi dan kemampuan bertindak 

secara profesional. Menurut Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, 

profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota 

suatu profesi terhadap profesinya serta tingkat pengetahuan dan keahlian 

yang dimiliki untuk melakukan tugas-tugasnya.51 Ukuran atau derajat 

keprofesian menunjukkan kualitas dari profesi yang dijalankan saat 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Suatu profesi menuntut 

persyaratan tertentu, yang menghendaki berbagai kompetensi sebagai 

 

49 Djam‟an Satori, dkk,  Profesi Keguruan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).h.22 
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(Jakarta: Rajawali Press, 2011).h.54 

51 Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, Profesi Keguruan Menjadi Guru yang Religius 
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dasar keahlian khusus, diakui dan dihargai oleh masyarakat dan 

pemerintah, serta memiliki kode etik sebagai acuan profesinya.  

Menurut Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, profesionalitas adalah 

sikap seseorang profesional yang menjunjung tinggi kemampuan 

profesinya, ia akan bekerja dan mengerjakan sesuatu sesuai bidangnya.52 

Profesionalitas diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang 

sesuai dengan bidangnya, dengan mengikuti ketentuan kode etik yang ada. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Syaiful Sagala yang menyebutkan 

bahwa profesionalitas merupakan sikap profesional yang berarti 

melakukan sesuatu pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai 

pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka.53 Seorang yang profesional 

memililiki makna ahli dengan bidang yang dimasukinya. Seorang 

profesional memilki rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang 

diambilnya dan menjunjung tinggi etika profesi. 

Kunandar menyatakan bahwa profesionalitas adalah kondisi, arah, 

nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang menyangkut 

dengan pencaharian seseorang.54 Pendapat ini menunjukkan bahwa 

profesionalitas merupakan gambaran kondisi atau keadaan yang 

menunjukkan tingkat keprofesionalannya dalam menjalankan 

pekerjaannya. Hal ini berarti profesionalitas itu bisa menunjukkan kondisi 

yang baik maupun buruk dalam penjelasannya. 

 

52 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

profesionalitas guru merupakan kondisi, arah, nilai tujuan dan kualitas 

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang berkaitan dengan tugas utama seorang guru yang harus mampu 

menjalankan tugas utamanya yaitu, mendidik, mengajar, membimbing , 

mengarahkan melatih, dan menilai siswanya. 

Seorang guru yang baik saat mengajar tidak hanya berkaitan dengan 

sifat pribadi guru tersebut, melainkan lebih pada kemampuan untuk 

mengatur proses pembelajaran dengan baik. Tanggung jawab atas 

keputusan yang diambil, baik itu dari segi intelektual maupun sikap, serta 

memiliki kesadaran akan etika profesi yang tinggi dalam sebuah lingkungan 

sekolah yang dinamis. Seorang profesional dalam bidang pendidikan 

memberikan layanan pekerjaan secara terstruktur dan terorganisir. Hal ini 

tercermin dalam kepribadian guru yang mencakup konsep diri, ide, dan 

kenyataan diri, yang semuanya berkontribusi dalam membangun identitas 

dan profesionalisme seorang guru.55 

Guru merupakan sebuah jabatan atau profesi yang membutuhkan 

keahlian khusus di dalamnya. Tidak sembarang orang dapat menjalankan 

pekerjaan ini tanpa memiliki keterampilan yang sesuai. Pengertian lain 

mengenai guru adalah seorang pendidik yang profesional, 

bertanggungjawab atas tugas-tugas seperti mendidik, mengajar, 

membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam 

konteks pendidikan formal, yang mencakup pendidikan dasar dan 

menengah. Pada dasarnya, profesional merupakan motivasi intrinsik pada 
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guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah 

perwujudan profesional.56 

Secara prinsip profesionalitas seorang guru dapat diinterpretasikan 

sebagai kemampuan guru untuk melaksanakan tugasnya dengan standar 

profesional. Oleh karena itu, dari berbagai definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa profesionalitas seorang guru merujuk pada individu 

yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus dalam membimbing dan 

mengembangkan peserta didik, baik secara intelektual, spiritual, maupun 

emosional. 

Profesional dalam konteks Islam terutama dalam bidang pendidikan, 

profesionalitas menuntut individu untuk memiliki kualifikasi keilmuan 

yang memadai serta motivasi yang kuat untuk mendukung tugas 

profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, dan tugas harus dilakukan oleh ahli yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Jika tugas tersebut 

diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka kemungkinan besar 

tidak akan berhasil dan bahkan bisa mengalami kegagalan.57 

Sementara itu, untuk memahami lebih lanjut tentang profesionalitas 

guru, dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : (1) 

memperlihatkan sikap dan pengetahuan yang berkualitas dalam 

menjalankan tugas-tugas (mengajar); (2) memiliki kompetensi yang layak 

untuk mengajar; (3) mampu mengaplikasi kompetensi yang layak pada saat 

mengajar; (4) selalu menyiapkan metode yang tepat ketika mengajar; (5) 
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selalu menyiapkan materi sebelum mengajar; (6) melaksanakan tugas dan 

kewajiban dengan penuh tanggung jawab; (7) mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan orang tua murid; (8) memiliki harapan yang tinggi 

pada siswanya; (9) memahami kurikulum pendidikan; (10) memahami 

karakter setiap siswa; (11) mampu memberikan yang terbaik untuk anak 

didik dalam proses pengajaran; (12) memiliki hubungan yang berkualitas 

dengan siswa.58 

E. Kompetensi Guru Profesional 

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi yakni mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan 

keerampilan-keterampilan untuk kehidupan siswa. Untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru dituntut 

memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian 

dari profesionalitas guru.59 

Menurut Mulyasa, kompetensi profesional merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan kompetensi ini, seorang 

guru harus mampu secara mandiri memahami standar-standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan standar isi, standar 

kompetensi, dan kompetensi dasar. Selain itu, guru juga harus mampu 

menguraikan standar-standar tersebut dalam silabus dan Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang sesuai dengan visi, misi, dan kondisi 

sekolah.60  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kompetensi guru adalah serangkaian kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat 

dan efektif. Sebagai profesi, guru memiliki sejumlah kompetensi yang 

meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial kemasyarakatan.61 

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud adalah : 

a. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik.62 Dengan kata lain, ini mencakup pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. Ini menjadi teladan bagi peserta didik, memiliki akhlak mulia, 

dan mempengaruhi perilaku siswa secara positif. Sebagai teladan, guru 

memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku siswa, karena guru dianggap 
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sebagai panutan. Oleh karena itu, guru perlu memiliki tekad untuk terus 

mendidik dirinya sendiri sebelum mendidik orang lain. Pendidikan melalui 

keteladanan dipandang sebagai pendidikan yang paling efektif.63 

c. Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional ialah kemampuan untuk menguasai materi 

pelajaran secara menyeluruh dan mendalam, serta metode dan teknik 

pengajaran yang sesuai sehingga mudah dipahami oleh murid dan tidak 

menimbulkan kesulitan atau keraguan. Ini mencakup penguasaan terhadap 

kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi ilmu yang menjadi basis 

materi tersebut, serta pemahaman terhadap struktur dan metodologi 

keilmuan yang relevan. 

d. Kompetensi sosial  

Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah 

dan di luar lingkungan sekolah. Seorang guru profesional berupaya 

mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga tercipta 

komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan 

masyarakat pada umumnya. 

Ahmad Sabri dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa 

mengemukakan pula bahwa untuk mampu melaksanakan tugas mengajar 

dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional, yaitu 

terpenuhinya 10 kompetensi guru yang meliputi: 
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1. Menguasai bahan meliputi:  

a. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah  

b. Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi 

2. Mengelola program belajar mengajar, meliputi :   

a. Merumuskan tujuan intsruksional   

b. Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat  

c. Melaksanakan program belajar mengajar  

d.  Mengenal kemampuan anak didik 

3. Mengelola kelas, meliputi:  

a. Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran  

b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi 

4. Menggunakan media atau sumber, meliputi:  

a. Mengenal, memilih dan menggunakan media  

b. Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana  

c. Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar  

d. Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan lapangan   

5. Menguasai landasan-landasan pendidikan.  

6. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar 

7.  Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran.  

8.  Mengenal fungsi layanan dan program bimbingan dan penyuluhan:  

a. Mengenal fungsi dan layanan program bimbingan dan penyuluhan  

b. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan penyuluhan 

9. Mengenal dan menyelengarakan administrasi sekolah 



 

 
 

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran.64 

F. Faktor – faktor yang Memengaruhi Profesionalitas Guru 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas 

guru dilihat dari perspektif Input-Proses-Ouput. Dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi profesionalitas guru dapat dibedakan/dikelompokkan 

menjadi tiga bagian yaitu:  

a. Perspektif masukan (input) adalah hal-hal yang terdapat dalam pribadi 

guru yaitu mencakup kualifikasi atau tingkat pendidikan guru, masa 

kerja, pengalaman kerja, latihan yang dijalani, penguasaan kompetensi 

sosial, pedagogik dan keterampilan. Selain itu ada pula faktor input yang 

berasal dari lingkungan di sekitar guru seperti faktor kepemimpinan 

kepala sekolah, iklim kerja di sekolah, dukungan dari keluarga, dukungan 

dari dewan sekolah/komite sekolah, peserta didik dan masyarakat. 

b. Perspektif proses belajar-mengajar di kelas mencakup faktor-faktor 

motivasi dan minat yang tinggi pada guru dalam mengajar dan mendidik 

siswa, motivasi dan minat belajar yang tinggi pada siswa untuk belajar di 

sekolah, ketersediaan media dan sumber belajar yang memadai di 

sekolah, penguasaan guru dalam aplikasi pengetahuan tentang 

perkembangan peserta didik, metode pembelajaran inovatif, evaluasi 

pembelajaran, teori administrasi pendidikan, dan teknologi komunikasi 

dan informasi, kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, 

mengelola pembelajaran, disiplin dalam belajar, bekerja dan mengajar di 
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kelas, mengidentifikasi substansi materi, memilih substansi, dan 

melaksanakan peningkatan mutu pembelajaran. 

c. Perspektif keluaran (output) yaitu mencakup faktor-faktor 

profesionalitas dan kinerja lulusan sekolah di dunia kerja atau di 

masyarakat, respon dan penghargaan masyarakat dan dunia kerja 

terhadap lulusan sekolah, dan perilaku teladan yang ditunjukkan oleh 

para lulusan sekolah di dunia kerja dan di masyarakat.65 

G. Kerangka Berpikir 

Profesionalistas guru merupakan kemampuan guru untuk 

melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi 

kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

tersebut perlu adanya peran kepala sekolah yang memiliki gaya yang efektif 

dalam memimpin. Gaya Kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang menggerakkan, mengarahkan, sekaligus 

mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri 

dalam berkerja terutama dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.66 Salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan profesionalitas guru di suatu sekolah yaitu gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, karena kebiasaan-kebiasaan, pola tingkah 

laku, nilai-nilai yang dijalankan oleh warga sekolah terbentuk dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah.  
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

dirumuskan paradigma penelitian mengenai gaya kepemimpinan kepala 

sekolah diduga berpengaruh terhadap profesionalitas guru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-

unsur etika penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur 

tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan 

akademik tertentu. Walaupun begitu, secara umum, unsur-unsur di bawah 

ini dipandang berlaku umum dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. 

1. Memelihara Kejujuran 

Memelihara kejujuran dimaknai bahwa tulisan yang disajikan bukan 

milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur membedakan 

antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan 

pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, pengakuan atau 

penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya. Dengan begitu, setiap 

mahasiswa selalu memelihara integritas kejujuran akademiknya. 

2. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas 

informasi dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan 

kesalahan yang terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak 

lain. 

3. Bersikap Cermat 

 Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan, dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam 

melakukan pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan 

menunjukkan rendahnya etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

4. Bersikap Terbuka 



 

 
 

Bersikap terbuka di sini dapat diartikan memberikan kesempatan 

kepada pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis ilmiah itu 

5. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian  

Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam 

mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman 

yang memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal 

dengan logika. Pemahaman terhadap bidang pengetahuan ini 

memungkinkan seseorang menghindari prosedur dan cara-cara berpikir 

yang salah (logical fallacies).67 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam 

penelitian ini semua data disajikan dalam angka, mulai dari pengumpulan 

data, menganalisis data serta penyajian dari hasil penelitian. Penelitian ini 

merupakan penelitian jenis ex-post facto di mana metode ini dapat 

menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi 

sekaligus melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini juga dapat mengkaji 

keterkaitan dua variabel bebas atau lebih dalam waktu yang bersamaan 

untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

Penelitian ex post facto ialah penelitian di mana variabel bebas telah terjadi 

pada saat peneliti memulai dengan pengamatan variabel terikat dalam 

penelitian. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap suatu peristiwa 
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atau kejadian tertentu, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mungkin 

berkontribusi terhadap kejadian tersebut.68 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 17 Bone, berada di 

Jl. Poros Makassar-Soppeng, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang mencakup semua 

obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dalam suatu penelitian.69 Populasi 

ini menjadi fokus utama penelitian, di mana peneliti akan mengumpulkan 

data, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari populasi tersebut. Dengan demikian, 

populasi menjadi landasan yang penting dalam melakukan generalisasi 

hasil penelitian untuk diterapkan pada populasi yang lebih luas atau 

mengambil kesimpulan yang lebih umum. 

Populasi dalam penelitian ini mencakup kepala sekolah dan tenaga 

pendidik yang terdapat di SMA Negeri 17 Bone sebanyak 36 orang. Berikut 

ini rincian populasi di SMA Negeri 17 Bone yang bisa dilihat pada tabel di 

bawah:  

 

 

 

68 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2015).h.43 

69 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2019).h.117 



 

 
 

Tabel 3. 1 Jumlah Populasi 
No. Detail L P PNS P3K Sertifikasi Honorer Jumlah 

1. Guru 15 21 16 12 16 8 36 

(Sumber: Lampiran 1, hal 97 (Data Kependidikan SMAN 17 Bone) 

Jumlah keseluruhan populasi tersebut yakni guru sebanyak 36 orang 

responden.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari seluruh jumlah dan karakteristik 

populasi. Sampel yang diambil haruslah dapat mewakili (representatif) 

karena kesimpulannya nantinya akan diberlakukan untuk seluruh populasi. 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik Nonprobability Sampling ialah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang dan 

kesempatan yang sama terhadap anggota populasi. Adapun secara spesifik 

teknik sampel yang dipilih adalah sampel jenuh. Teknik ini menjadi pilihan 

sebagai alternatif dikarenakan semua anggota dari populasi akan 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.70 Alasan peneliti 

menggunakan sampeljenuh ialah jumlah anggota populasi yang relatif kecil 

berjumlah 36 orang yakni guru (tenaga pendidik) di SMA Negeri 17 Bone, 

sehingga penggunaan teknik ini akan membuat generalisasi dengan derajat 

kesalahan yang sangat kecil. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 

 

70 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2016).h.102 



 

 
 

dijawab.71 Penggunaan angket ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 

pasti terkait dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode 

angket digunakan untuk mengumpulkan data dari kepala sekolah dan guru 

di SMA Negeri 17 Bone. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas 

guru. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan 

penggunaan dokumen yang telah ada untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan penelitian.72 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian, seperti 

kehadiran guru, serta program pembinaan guru. Data yang diperoleh 

melalui metode dokumentasi ini mencakup daftar tabel mengenai kondisi 

guru, siswa, fasilitas sekolah, serta profil sekolah secara umum. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-

data tertulis dan foto-foto saat kegiatan penelitian sedang berlangsung.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengukur, mengumpulkan, atau merekam data yang 

diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan terdiri dari angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk 

memperoleh tanggapan dari responden, sementara dokumentasi 

 

71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D (Bandung: Alfabeta, 2017).h.199 

72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilaian Secara Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2016).h.236 



 

 
 

digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan penelitian. 

Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana 

peneliti tidak secara langsung berinteraksi dengan responden. Instrumen 

ini berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh 

responden.73. Dalam penelitian ini, angket dikembangkan menggunakan 

skala likert dengan lima skala, di mana skor terendah adalah 1 dan skor 

tertinggi adalah 5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi responden tentang fenomena sosial yang menjadi variabel 

penelitian. Adapun alternatif jawabannya sebagai berikut:  

Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban dan Skor 

Berikut ini Tabel 3.3 indikator penelitian untuk variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) dan profesionalitas guru (Y) dengan 

kuesioner (angket) yakni: 

 

 

 

 

73 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offse, 2015).h.219 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Sangat Sesuai 5 1 

Sesuai 4 2 

Cukup Sesuai 3 3 

Tidak Sesuai 2 4 

Sangat tidak sesuai 1 5 



 

 
 

Tabel 3. 3 Kisi-kisi Kuesioner (Angket) Penelitian 

Variabel Indikator Penelitian Item Pernyataan 
Jumlah 

Item 

Gaya 
Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

(X) 

1.Gaya Instruktif 1, 2, 3 3 
2.Gaya Konsultatif 4, 5, 6, 7 4 
3.Gaya Prtisipatif 8, 9, 10, 11, 12 5 
4.Gaya Delegasi 13, 14, 15 3 

Profesionalitas 
Guru (Y) 

1.Kompetensi 
Pedagogik 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 

2.Kompetensi 
Prefosional 

9, 10, 11, 12, 13 5 

3.Kompetensi Pribadi 14, 15 ,16 ,17, 18 5 
4.Kompetensi Sosial 19, 20,21 3 

 

F. Teknik Analisis Data 
1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Siregar mengemukakan bahwa Validasi atau kesahihan dalam 

konteks penelitian mengacu pada sejauh mana suatu alat ukur atau 

instrumen dapat mengukur dengan akurat dan tepat apa yang hendak 

diukur atau fenomena yang sedang diamati dalam penelitian tersebut.74 

Setelah membuat kuesioner (instrument penelitian), langkah selanjutnya 

yaitu menguji apakah kuesioner yang dibuat tersebut sudah valid atau tidak 

dengan menggunakan bantuan software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Validitas mengukur sejauh mana instrumen penelitian 

benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, yang di mana SPSS ini 

ialah sebuah program pengolah data statistik. Adapun dasar dalam 

pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

a) Jika nilai rhitung > rtabel (taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut 

dikatakan valid  

 

74 Sofyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan 
Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2017).h.49 



 

 
 

b) Jika nilai rhitung < rtabel (taraf signifikan 5%) maka  pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid.75 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan mengukur 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) dengan 4 indikator dengan 

15 pernyataan dan variabel profesionalitas guru (Y) terdiri dari 4 indikator 

dengan total item 21 pernyataan yang diuji coba pada 30 responden untuk 

menguji kevalidan instrument (kuesioner). Berikut ini uji validasi 

instrument penelitian pada  Tabel 3.4 untuk variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah: 

Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas Variabel X 

Indikator r Hitung r Tabel Sig Keterangan 

G1 0,668 0,361 0,000 Valid 

G2 0,617 0,361 0,000 Valid 

G3 0,795 0,361 0,000 Valid 

G4 0,412 0,361 0,024 Valid 

G5 0,429 0,361 0,018 Valid 

G6 0,699 0,361 0,000 Valid 

G7 0,753 0,361 0,000 Valid 

G8 0,749 0,361 0,000 Valid 

G9 0,667 0,361 0,000 Valid 

G10 0,464 0,361 0,010  Valid 

G11 0,729 0,361 0,000 Valid 

G12 0,824 0,361 0,000 Valid 

G13 0,768 0,361 
0,000 

Valid 

G14 0,844 0,361 0,000 Valid 

G15 0,627 0,361 0,000 Valid 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan pada variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) memiliki 

 

75 Ahmad Saifuddin, Penyusunan Skala Psikologi (Jakarta: Kencana, 2020).h.1-2 



 

 
 

nilai rhitung ≥ r tabel (0,361) artinya semua item pada variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) dinyatakan valid atau telah memenuhi 

syarat valid. Lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman 111. 

Adapun hasil uji validasi variabel profesionalitas guru terdapat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Indikator r Hitung R Tabel Sig Keterangan 

P1 0719 0,361 0,000 Valid 

P2 0,563 0,361 0,001 Valid 

P3 0,766 0,361 0,000 Valid 

P4 0,760 0,361 0,000  Valid 

P5 0,634 0,361 0,000 Valid 

P6 0,584 0,361 0,001 Valid 

P7 0,699 0,361 0,000 Valid 

P8 0,692 0,361 0,000 Valid 

P9 0,625 0,361 0,000 Valid 

P10 0,731 0,361 0,000 Valid 

P11 0,405 0,361 0,026 Valid 

P12 0,676 0,361 0,000 Valid 

P13 0,693 0,361 0,000 Valid 

P14 0,817 0,361 0,000 Valid 

P15 0,852 0,361 0,000 Valid 

P16 0,639 0,361 0,000 Valid 

P17 0,747 0,361 0,000 Valid 

P18 0,760 0,361 0,000 Valid 

P19 0,659 0,361 0,000 Valid 

P20 0,600 0,361 0,000 Valid 

P21 0,667 0,361 0,000 Valid 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua item 



 

 
 

pernyataan pada variabel profesionalitas guru (Y) memiliki nilai rhitung ≥ 

r tabel (0,361) artinya semua item pada variabel profesionalitas guru (Y) 

dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat valid. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran halaman 116. 

b. Uji Reabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang artinya sejauh mana 

hasil pengukuran atau instrumen yang digunakan dapat dianggap dapat 

dipercaya atau sahih. Dalam kata lain, uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.76 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sebuah tes mungkin 

reliabel tetapi tidak valid.77 Sebaliknya sebuah tes yang valid biasanya 

reliabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,06. Adapun uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode SPSS. 

Tabel 3. 6 Hasil Uji Reabilitas Variabel X 

 

 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha pada variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) sebesar 0,901 

> 0,6, artinya semua variabel dapat dinyatakan reliabel. Lebih jelasnya 

 

76 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, 
2017.h.336 

77 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2015).h.130 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Jumlah Pernyataan  

0,901 15 



 

 
 

dapat dilihat pada lampiran halaman 123. 

Tabel 3. 7 Hasil Uji Reabilitas Variabel Y 

 

 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha pada variabel profesionalitas guru (Y) sebesar 0,939> 0,6 artinya 

semua variabel dapat dinyatakan reliabel. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran halaman123. 

G. Uji Asumsi Klasik/Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk 

menentukan apakah data penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. 

Distribusi normal mengacu pada distribusi data yang simetris, di mana 

sebagian besar data terpusat di sekitar nilai rata-rata dan sebaran data di 

sekitar nilai rata-rata tersebut terdistribusi secara merata. Uji normalitas 

dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov-Smirnov dapat menggunakan 

analisis statistic IBM SPSS. 78 Hal yang mendasari data yang berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilihat dari probabilitas ( Asymtotic Significance) 

yakni: 

a) Jika nilai Signifikansi > 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi 

normal.  

 

78 Imam Ghozali, Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 
(Semarang: Universitas Ponegoro, 2013).h.160 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Jumlah Pernyataan  

0,939 21 



 

 
 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi 

normal.79 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel adalah hubungan yang 

linear atau tidak. Uji linearitas penelitian dilakukan dengan bantuan SPSS. 

Dasar pengambilan keputusan:  

a) Jika nilai Sig. Deviation from linearty > 0,05, maka terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat 

b) Jika nilai Sig. Deviation from linearty < 0,05, maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan terikat.80  

H. Teknik Pengolahan Data 

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul maka akan dilakukan 

tahap analisis data sebagai berikut: 

1. Uji Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan 

untuk menggambarkan dan merangkum data secara sistematis. Hal ini 

meliputi proses pengumpulan, penyajian, pengelohan, dan penyimpulan 

data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas tentang suatu 

keadaan atau peristiwa. 81 Teknik analisis statistik deskriptif diterapkan 

 

79 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapi 
dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2017).h.167 

80 Sofiyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif dilengkapi 
dengan Perhitungan Manual, dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2017).h.179 

81 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2019).h.29 



 

 
 

untuk memberikan deskripsi yang komprehensif tentang nilai-nilai yang 

diperoleh dari hasil pemberian angket mengenai skala pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone dengan menggunakan rumus: 

a) Menghitung rentang kelas interval dengan rumus 

R= Xt -Xr 

Keterangan: 

R: Rentang 

Xt: Data terbesar dalam kelompok 

Xr: Data terkecil dalam kelompok 

b) Menghitung jumlah kelas interval 

Menghitung jumlah kelas (K) dengan rumus yaitu: 

 𝐾=1+(3,3) log 𝑛 

Keterangan:  

K : Jumlah kelas interval 

n : Jumlah data observasi 

Log : Logaritma 

c) Menghitung Panjang kelas interval 

Dengan rumus: P = 
𝑅

𝑘
 

Keterangan: 

P : Panjang Kelas 

R : Rentang Kelas 

K : Banyaknya Kelas 

d) Menghitung rata-rata variabel 

Dengan rumus : �̅� =
𝛴𝑓𝑖

𝑥𝑖

∑𝑓ⅈ
 

Keterangan: 



 

 
 

�̅� : Rata-rata (mean) 

𝛴𝑓ⅈ𝑥ⅈ : Produk perkalian antara fi dan xi 

𝛴𝑓ⅈ : Jumlah data/sampel 

e) Menghitung presentasi frekuensi 

Dengan rumus : P =𝑃 =
𝐹

𝑛
× 100% 

Keterangan: 

P : Presentasi 

F : Frekuensi 

n : Banyak responden 

f) Menghitung standar deviasi 

𝑆𝐷 = √(
∑𝑓ⅈ(𝑥ⅈ − �̃�)2

𝑛 − 1
) 

Keterangan : 

SD : Standar Deviasi 

∑𝑓ⅈ : Jumlah Frekuensi 

�̅� : Rata-rata (Mean) 

𝑛 ∶ Jumlah Responden82 

g) Interpretasi skor responden dengan menggunakan 3 diagnosis berikut: 

Tabel 3. 8 Interpretasi Skor Responden 

 

 

82 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).h.207 

Keterangan Kategorisasi 

𝑥 < (M-1SD) Rendah 

(M -1SD) ≤ 𝑥< (M+ 1SD) Sedang 

(M + 1SD) ≤ 𝑥 Tinggi 



 

 
 

(Sumber : Saifuddin Aswar, skala psikologi)83 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah 

dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah 

memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari 

variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun 

penurunan. Dengan kata lain, regresi sederhana digunakan untuk melihat 

pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat.84 Adapun rumus 

regresi linear sederhana ialah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Di mana: 

Y  : Profesionalitas guru 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi   

X  : Gaya kepemimpinan kepala sekolah  

3. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh 

variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi 

variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared. 

Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R2) pada tabel 

Model Summary. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
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profesionalitas guru. Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model 

prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R2) 

dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau 

penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen 

secara bersama – sama terhadap variabel dependen.85 

4. Uji Hipotesis Statistik 

Hipotesis adalah asumsi pernyataan yang mungkin benar atau salah 

menyangkut suatu populasi. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. 

Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi/pernyataan istilah hipotesis 

nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan H0 dan 

penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang 

dinyatakan oleh H1.86 

Ho    : β = 0 (tidak ada pengaruh) 

H1    : β ≠ 0 (ada pengaruh)87 

Sehingga hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone. 

 

85 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 
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Selanjutnya untuk melihat pengaruh setiap variabel X dengan 

variabel Y yaitu, gaya kepemimpinan kepala sekolah (variabel X) dan 

profesionalitas guru (variabel Y) dalam penelitian ini menggunakan uji-t. 

Uji t digunakan agar dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone. Berdasarkan Perbandingan Nilai thitung dengan ttabel (bandingkan  

ttabel untuk = 0,05 dengan thitung ). 

• Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, hal ini berarti 

konstanta persamaan regresi tidak signifikan. 

• Jika thitung>ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima atau koefisien 

regresi bersifat signifikan. Jadi uji t ini dapat mengetahui apakah 

penelitian bersifat signifikan atau tidak.88 

 

88 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif.h.246 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Data Sekolah 
1. Gambaran Umum 

SMA Negeri 17 Bone pada awalnya bernama SMA Negeri 1 Lamuru 

merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Lappariaja masih status 

menumpang di Yayasan Poleonro. 

SMA Negeri 17 Bone mulai mempunyai gedung sendiri yang pada 

saat itu terbilang megah yang terletak di jantung Kota, Kecamatan Lamuru 

dan akhirnya rampung pada akhir tahun 1999 (awal tahun 2000) yang 

ditandai dengan keluarnya SK Izin operasional NO.217/0/2000 pada 

tanggal 17 November 2000 oleh Menteri Pendidikan Nasional tahun 

pelajaran 1999/2000. 

Perkembangan SMA Negeri 17 Bone dari tahun ke tahun semakin 

menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah favorit yang ada di 

Kabupaten Bone bagian barat terkhusus di Kecamatan Lamuru dan 

sekitarannya, hal tersebut dibuktikan dari standar nilai lulusan yang 

meningkat setiap tahunnya. Demikian pula dengan mutu lulusan yang 

berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri baik jalur SNMPTN atau jalur 

SBMPTN dan tes Pergurun Tinggi yang lain baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. 

SMA Negeri 17 Bone telah dipimpin beberapa Kepala Sekolah mulai 

dari awal berdirinya sampai sekarang, ialah sebagai berikut: 

a) Muh. Anis K., M.Si. (2000-2014) 

b) Andi Agus, M.Si. (2014-2017) 

c) Muhammad Yunus, S.Pd., M.Pd. (2017-2021) 

d) Rustan, S.Pd. (2021-2023) 



 

 
 

e) Drs. H.Mastan, M.Pd. (2023-Sekarang) 

2. Identitas SMA Negeri 17 Bone 

Nama Sekolah   : SMAN 17 BONE 

NISN    : 40302665 

Bentuk Pendidikan  : SMA 

Status Sekolah   : Negeri 

Status Kepemilikan  : Pemerintah Pusat 

SK Izin Operasional  : 217/0/2000 

Tanggal SK   : 2000-07-17 

Alamat : Jl. Poros Makassar-Soppeng Kelurahan    

Lalebata Kecamatan Lamuru Provinsi 

Sulawesi Selatan 

RT/RW    : 01/02 

Kode Pos   : 92764 

Lintang    : -4.599 

Luas Tanah   : 30.000M2  

Akreditasi   : B 

Nama Kepala Sekolah  : Drs. H. Mastan, ,M.Pd. 

Layanan Keb. Khusus  : Tidak Ada 

Rekening BOS   : 510501001051532 

Nama Bank   : BRI WATAMPONE 

Nama KCP/Unit  : Unit Mutiara 

Nomor Telepon  : 482403665 

Email    : smalamuru@yahoo.co.id 

Website   : http://sman17bone.sch.id 

 

 

http://sman17bone.sch.id/


 

 
 

3. Visi dan Misi SMA Negeri 17 Bone 

a. Visi SMA Negeri 17 Bone 

“Terwujudnya Insan Bertaqwa, Cerdas, Berkarakter, Berakhlak 

Mulia serta Berwawasan Lingkungan” 

b. Misi SMA Negeri 17 Bone 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik, ketulusan 

pendidik dan tenaga kependidikan kegiatan nyata 

2) Meningkatkan kemampuan akademis dan non-akademis peserta 

didik dan lulusan sehingga mampu bersaing seiring dengan 

perkembangan zaman 

3) Membentuk peserta didik, lulusan, pendidik, tenaga kependidikan 

yang berkepribadian, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, 

bertanggungjawab, serta cinta terhadap lingkungan. 

4. Data Tenaga Pendidik SMA Negeri 17 Bone 

Berikut ini data tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 17 Bone 

berdasarkan jenis kelamin dan statusnya diantaranya: 

   Tabel 4. 1 Data Tenaga Pendidik SMA Negeri 17 Bone 

NO 

Jenis 

Kelamin 

Status 

Total 

L P PNS P3K Sertifikasi Honorer 

1. 15 21 16 12 16 8 36 

  Sumber: Lampiran 1 hal.97 (Data Kependidikan) 

Berdasarkan data tersebut, keseluruhan guru yang terdapat di SMA  

Negeri 17 Bone berjumlah 36 guru yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 

21 orang perempuan. Adapun status dari keseluruhan guru tersebut 

dengan 16 orang berstatus PNS, 12 orang berstatus P3K, 16 orang berstatus 



 

 
 

sertifikasi dan 8 orang lainnya berstatus Honorer. Daftar nama-nama guru 

di SMA Negeri 17 Bone dapat dilihat dalam lampiran halaman 97. 

5. Data Tenaga Kependidikan SMA Negeri 17 Bone 

Berikut ini data tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 17 

Bone berdasarkan jenis Statusnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Data Tenaga Kependidikan SMA Negeri 17 Bone 

Jenis Kelamin Total 

L P 

3 5 8 

Sumber: Lampiran 3 hal. 99 (Data Kependidikan) 

Berdasarkan data tersebut, keseluruhan tenaga kependidikan yang 

terdapat di SMA Negeri 17 Bone berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang 

Kepala Tata Usaha, 4 orang Staf Tata Usaha, 1 orang pegawai perpustakaan, 

dan 2 orang bujang perpustakaan. Daftar nama-nama tenaga kependidikan 

di SMA Negeri 17 Bone dapat dilihat dalam lampiran halaman 99. 

6. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 17 Bone 

SMA Negeri 17 Bone telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana yang berguna untuk mendukung pelaksanaan proses 

pembelajaran. Berikut ini berbagai data mengenai sarana dan prasarana 

yang terdapat di SMA Negeri 17 Bone, diantaranya: 

Tabel 4. 3 Data Sarana dan Prasarana SMA Negeri 17 Bone 

NO 
Jenis Sarana dan 

Prasarana  
Nama Ruang Panjang Lebar 

1 Kamar mandi/WC Siswa  WC SL 3 2 

2 Kamar mandi/WC Siswa  WC. SP 3 2 

3 Ruang UKS R. UKS 4 3 



 

 
 

4 Bilik siswa laki-laki WC laki-laki 3 2 

5 Ruang teori/kelas Kelas XII IPS 3 9 8 

6 Ruang teori/kelas Kelas XII IPS 1 9 8 

7 Ruang perpustakaan R. Perpustakaan 12 8 

8 Ruang olahraga Lapangan Futsall 27 23 

9 Laboratorium komputer Ruang Informatika 10 10 

10 Kantin Kantin 2 3 3 

11 Bilik guru perempuan WC guru 

perempuan 

3 2 

12 Kamar mandi/WC 

bersama 
WC umum 

3 2 

13 Ruang olahraga Lapangan volly 30 29 

14 Ruang olahraga Lapangan basket 32 18 

15 Lainnya Ruang tamu 3 4 

16 Ruang serba guna/Aula Ruang aula 9 4 

17 Kantin Kantin 3 3 3 

18 Bilik laki-laki WC umum 3 2 

19 Laboratorium biologi Lab. Biologi 15 8 

20 Ruang teori/kelas  Kelas XII IPS 2 9 8 

21 Ruang teori/kelas Kelas XII MIPA 1 9 8 

22 Ruang teori/kelas Kelas XII MIPA 2 9 8 

23 Ruang teori/kelas Kelas XII MIPA 3 9 8 

24 Kantin Kantin 1 3 3 

25 Ruang 

konseling/asesmen 
Ruang BK 

6 6 

26 Bilik siswa peremuan  WC perempuan 3 2 



 

 
 

27 Bilik perempuan WC umum 3 2 

28 Bilik guru laki-laki WC guru laki-laki 3 2 

29 Ruang teori/kelas Kelas XI MIPA 1 9 8 

30 Ruang bina diri Ruang pramuka 8 8 

31 Gudang Gudang 3 2 

32 Ruang teori/kelas Kelas XI MIPA 2 9 8 

33 Ruang kepala sekolah Ruang Wakasek 6 4 

34 Ruang guru Perumahan 1 6 4 

35 Ruang kepala sekolah R. kepala sekolah 8 4 

36 Laboratorium kimia Lab. Kimia 12 10 

37 Ruang teori/kelas Keas XI MIPA 3 9 8 

38 Ruang teori/kelas Kelas XII IPS 1 9 8 

39 Ruang teori/kelas Kelas XII IPS 2 9 8 

40 Ruang TU R. TU 10 6 

41 Ruang guru Perumahan 2 4 6 

42 Kamar mandi/WC 

bersama 
WC guru 

2 2 

43 Laboratorium bahasa Ruang multimedia 13 8 

44 Ruang ibadah Mushollah 10 10 

45 Ruag guru Perumahan 3 4 6 

46 Ruang teori/kelas Kelas X 1 9 8 

47 Ruang teori/kelas Kelas X 2 8 7 

48 Ruang teori/kelas Kelas X 3 8 7 

49 Ruang bina diri Ruang PKS 8 8 

50 Ruang teori/kelas Kelas X 4 8 7 

51 Ruang guru R. guru 10 6 



 

 
 

52 Bilik guru laki-laki WC guru laki-laki 3 2 

53 Model kamar mandi WC guru 2 2 

54 Ruang teori/kelas Keas X 5 9 8 

55 Ruang bina diri Ruang PMR 8 8 

56 Kamar mandi/WC guru  

 

WC guru 

Perempuan 

3 2 

57 Ruang olahraga Lapangan takraw 20 11 

58 Laboratorium fisika Lab. Fisika 12 10 

59 Kamar mandi/WC  WC siswa 3 3 

60 Ruang OSIS R. OSIS 3 3 

70 Kamar mandi/WC guru  WC guru laki-laki 3 2 

    Sumber: Data diperoleh dari Tenaga Kependidikan SMA Negeri 17 Bone 

B. Hasil Penelitian 
1. Hasil Deskriptif Data Penelitian 

Lokasi tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 

17 Bone. Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah dilakukan pada bulan juni 

2024 – selesai dengan objek penelitian yakni berasal dari guru yang 

terdapat di SMA Negeri 17 Bone yang berjumlah 36 Responden. Adapun 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

(angket)  yang meliputi 15 butir  pernyataan untuk variabel Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) dan 21 butir pernyataan pada variabel 

Profesionalitas Guru (Y). 

Tujuan deskripsi data disampaikan ialah memberikan gambaran 

umum mengenai sebaran data yang ada di lapangan. Data yang 

dipresentasikan merupakan data mentah yang kemudian diolah melalui 

aplikasi SPSS Statistik 26. Berikut hasil deskripsi data responden yang 



 

 
 

diuraikan diantaranya:  

a. Deskriptif Data Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) 

Pada penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 17 Bone untuk 

variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah yang dibagikan kepada 36 

guru. Hasil penyebaran angket dapat dilihat dalam lampiran.  Adapun 

deskripsi data yang dilakukan untuk menganilisis variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah diantaranya: 

Tabel 4. 4 Deskripsi Statistik Variabel Gaya Kepemimpinan 

Statistics 

Gaya Kepemimpinan 

N Valid 36 

Missing 0 

Mean 66.28 

Median 65.00 

Mode 65a 

Std. Deviation 5.532 

Variance 30.606 

Skewness .139 

Std. Error of Skewness .393 

Kurtosis -1.215 

Std. Error of Kurtosis .768 

Range 18 

Minimum 57 

Maximum 75 

Sum 2386 

a. Menghitung rentang kelas interval melalui rumus: 

       Rentang Data = data terbesar – data terkecil 

 = 75-57 

 = 18 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

        K  = 1 + 3,3 log n  

  = 1 + 3,3 log 36 

  = 1 + 3,3 (1,55) 



 

 
 

  = 1 + 5, 11 = 6,11 

  = 7 (dibulatkan) 

c. Menghitung Panjang kelas interval 

 𝐏 =
𝐑

𝐊
 

 

 =
𝟏𝟖

𝟕
 = 2, 57  

 = 3 (dibulatkan) 

d. Menghitung mean (nilai rata-rata) dengan rumus: 
Tabel 4. 5 Tabulasi data untuk menghitung nilai mean 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

57- 59 4 58 232 

60 – 62 6 61 366 

63 - 65 10 64 640 

66 -68 5 67 335 

69 - 71 1 70 70 

72 - 74 9 73 657 

75 - 77 1 76 76 

Jumlah 36  2.396 

Sumber: Lampiran hal.106 (Peneliti) 

�̅� = ∑
𝑓ⅈ ⋅ 𝑥ⅈ

𝑓ⅈ
 

 

�̅� =
𝟐. 𝟑𝟗𝟔

𝟑𝟔
 

�̅� = 66,55 = 67 (dibulatkan) 

Dari hasil perhitungan tabel distribusi variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah diperoleh rata-rata yakni 67 yang merupakan hasil 

pembagian dari jumlah nilai frekuensi dikali nilai tengah yang dibagi 

jumlah sampel. 

e. Menghitung presentase frekuensi dengan rumus: 

 



 

 
 

𝑃 =
𝐹

𝑛
× 100% 

 
Tabel 4. 6 Data Presentasi Frekuensi 

Interval Fi Presentase 

57- 59 4 11% 

60 – 62 6 16,6 % 

63 - 65 10 28 % 

66 - 68 5 14% 

69 - 71 1 2,7% 

72 - 74 9 25% 

75 - 77 1 2,7% 

Jumlah 36 100% 

Pada tabel 4.7 diperoleh data persentase frekuensi variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dari hasil perhitungan nilai frekuensi (fi) di 

bagi dengan jumlah sampel atau responden kemudian dikali 100, sehingga 

diperoleh hasil persentase dengan jumlah keseluruhan 100%. 

f. Menghitung standar deviasi 
Tabel 4. 7 Standar Deviasi 

Interval Fi Xi Fi.Xi xi - �̅� (xi - �̅�)2  Fi (xi -�̅�)2 

57- 59 4 58 232 -9 81 324 

60 – 62 6 61 366 -6 36 216 

63 - 65 10 64 640 -3 9 90 

66 - 68 5 67 355 0 0 0 

69 - 71 1 70 70 3 9 9 

72 - 74 9 73 657 6 36 324 

75 - 77 1 76 76 9 81 81 

Jumlah 36  2.396 0 252 1.044 
 



 

 
 

𝑆𝐷 = √(𝛴
𝑓ⅈ(𝑥ⅈ − �̅�)2

𝑛 −  1
) 

𝑆𝐷 = √(
1.044

36 −  1
) 

𝑆𝐷 = √(
1.044

35
) 

𝑆𝐷 = √(29,82) 

SD = 5,46 = 5 

Pada tabel 4.8 diperoleh hasil jumlah dari frekuensi dikali nilai 

kuadrat, kemudian dihitung menggunakan rumus standar deviasi sehingga 

diperoleh nilai SD = 5 

g. Interpretasi Skor Responden 

Tabel 4. 8 Intrepretasi Skor Responden Variabel Gaya 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1. X < M -1SD X < 62 7 19% Rendah 

2. 
M – 1SD ≤ X 
< M + 1SD 

62 ≤ X 
< 72 

19 53 % Sedang 

3. M + 1SD ≤ X 72 ≤ X 10 28% Tinggi 

Total 36 100%  

Berdasarkan data dari tabel 4.9 tingkat kecenderungan untuk 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 17 Bone dibagi 



 

 
 

menjadi tiga kategori, antara lain: (1) kaegori rendah dengan presentase 

19% sebanyak 7 responden; (2) Kategori sedang dengan presentase 53% 

sebanyak 19; (3) kategori tinggi diisi sebanyak 10 responden dengan 

presentase sebesar 28%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tingkat kecenderungan untuk variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah yang memiliki nilai paling tinggi berada pada kategori sedang 

dengan presentase sebesar 53%. 

Peneliti juga telah melakukan hasil analisis deskriptif pada setiap 

pernyataan pada variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil Deskriptif Jawaban Responden Variabel X 

Pernyataan 
Jawaban Responden 

Skor 
Rata 
Rata 1 2 3 4 5 

X1 0 0 0 7 29 173 4,81 
X2 0 0 0 17 19 163 4,53 
X3 0 0 0 18 18 162 4,50 
X4 0 0 0 19 17 161 4,47 
X5 0 1 4 19 12 150 4,17 
X6 0 0 0 15 21 165 4,58 
X7 0 0 0 15 21 165 4,58 
X8 0 0 0 16 20 164 4,56 
X9 0 1 0 20 15 157 4,36 

X10 0 2 3 20 11 148 4,11 
X11 0 0 1 21 14 157 4,36 
X12 0 0 1 22 13 156 4,33 
X13 0 0 0 21 15 159 4,42 
X14 0 0 0 22 14 158 4,39 
X15 0 2 4 18 12 148 4,11 

TOTAL 6 6 13 270 251 2,386 4.41   

Sumber: Lampiran hal.125 (Peneliti) 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut yang menggambarkan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 17 Bone diketahui bahwa 

responden paling banyak menjawab “sesuai” dengan skor jawaban 4 



 

 
 

memiliki nilai total skor jawaban sebanyak 270 yang berarti sebagian besar 

responden menyatakan sesuai bahwa kepala sekolah sudah menerapkan 

gaya kepemimpinannya dengan baik di sekolah ini. Peneliti telah memilih 

masing-masing satu pernyataan mewakili setiap indikator dengan total 

responden yang menjawab “sangat sesuai” tertinggi.  

Pada indikator pertama, yakni gaya instruktif diketahui sebanyak 29 

responden menyatakan sangat sesuai bahwa kepala sekolah mampu 

memberikan arahan yang jelas kepada guru terkait dengan tugas yang 

diberikan dibuktikan dengan kepala sekolah menjelaskan langkah-langkah 

detail mengenai penyusunan program kerja tahunan sekolah. Misalnya, 

memberikan panduan tentang pembuatan rencana pembelajaran, 

menetapkan target pencapaian siswa, dan menyusun jadwal kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Pada indikator kedua, yakni gaya konsultatif di mana sebanyak 21 

responden menjawab sangat sesuai bahwa kepala sekolah menjalin 

komunikasi yang baik dan terbuka dengan para guru dengan memberikan 

informasi yang jelas tentang kebijakan sekolah dan mendiskusikan 

perubahan atau kebijakan baru dengan guru sebelum diterapkan. Pada 

indikator ketiga, yakni gaya partisipatif di mana sebanyak 22 responden 

menyatakan sesuai bahwa kepala sekolah mampu memberikan respon dan 

umpan balik secara terbuka terkait hasil kegiatan atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh guru dibuktikan dengan Kepala sekolah mengadakan rapat 

evaluasi rutin untuk membahas kinerja guru dan hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Dalam rapat ini, kepala sekolah memberikan umpan balik 

yang konstruktif dan terbuka kepada setiap guru. 

Pada indikator keempat, yakni gaya delegasi sebanyak 22 



 

 
 

responden menjawab sesuai bahwa kepala sekolah senantiasa memberikan 

kebebasan penuh kepada guru dalam menyampaikan pendapat mengenai 

keputusan yang akan diambil dibuktikan dengan kepala sekolah 

mengadakan forum diskusi terbuka secara berkala di mana semua guru 

diundang untuk memberikan masukan dan pendapat mereka tentang 

keputusan penting yang akan diambil. Misalnya, saat memutuskan 

kurikulum baru atau program sekolah, kepala sekolah mendengarkan 

masukan dari para guru. 

Tabel 4. 10 Hasil Deskriptif Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

No Indikator 
Item 

Pernyataan 
Skor Rata-Rata 

1 Gaya Instrukif 1, 2, 3,  498 4,61 
2 Gaya Konsultatif 4, 5, 6, 7 641 4,45 
3 Gaya Partisipatif 8, 9, 10, 11,  12 782 4,34 
4 Gaya Delegasi 13, 14, 15 465 4,30 

Total 2386 4,42 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa indikator gaya instruktif atau 

memberitahukan menjadi indikator dengan nilai skor rata-rata paling 

tinggi yakni, 4,61 yang menandakan bahwa kepala sekolah berdasarkan 

pandangan sebagian guru mencerminkan pemimpin yang mampu menjadi 

contoh yang baik di lingkungan sekolah. Rata-rata guru menyetujui bahwa 

sikap tegas kepala sekolah mampu memunculkan rasa segan sehingga 

mendorong dan memotivasi guru untuk tepat waktu dalam melaksanakan 

setiap tugas pokoknya di lingkungan sekolah. Sedangkan indikator gaya 

delegasi atau wewenang merupakan indikator yang memiliki skor rata-rata 

paling rendah dengan nilai 4,30 yang menandakan indikator ini masih perlu 

ditingkatkan penerapannya oleh kepala sekolah. 

 



 

 
 

b. Deskriptif Data Profesionalitas Guru (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap seluruh 

responden yakni, guru dengan total keseluruhan 36 orang. Adapun 

pengambilan data variabel menggunakan kuesioner dengan skala likert 

yang diberi skor pada  masing-masing item pernyataan yang berjumlah 21 

item. Berikut hasil analisis data variabel profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone antara lain: 

Tabel 4. 11 Deskripsi Statistik Variabel Profesionalitas Guru (Y) 

Statistics 

Profesionalitas Guru 

N Valid 36 

Missing 0 

Mean 91.69 

Median 90.50 

Mode 89 

Std. Deviation 7.745 

Variance 59.990 

Skewness .010 

Std. Error of Skewness .393 

Kurtosis -.780 

Std. Error of Kurtosis .768 

Range 30 

Minimum 75 

Maximum 105 

Sum 3301 

a. Menghitung rentang kelas interval melalui rumus: 

       Rentang Data = data terbesar – data terkecil 

 = 105-75 

 = 30 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

        K  = 1 + 3,3 log n  

  = 1 + 3,3 log 36 

  = 1 + 3,3 (1,55) 



 

 
 

  = 1 + 5, 11 = 6,11 

  = 7 (dibulatkan) 

c. Menghitung Panjang kelas interval 

 𝐏 =
𝐑

𝐊
 

 

 =
𝟑𝟎

𝟕
 = 4,28 

 =  5 (dibulatkan)   

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

Tabel 4. 12 Tabulasi data untuk menghitung nilai mean 

Interval Fi Xi Fi.Xi 

75 - 79 1 77 77 

80 – 84 6 82 492 

85 - 89 9 87 783 

90 - 94 6 92 552 

95 - 99 7 97 679 

100 - 104 5 102 510 

105 - 109 2  107 214 

Jumlah 36 644 3.307 
 

�̅� = ∑
𝑓ⅈ ⋅ 𝑥ⅈ

𝑓ⅈ
 

 

�̅� =
𝟑. 𝟑𝟎𝟕

36
 

�̅� = 𝟗𝟏, 𝟖𝟔 = 92 (dibulatkan) 

Dari hasil perhitungan tabel distribusi variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah diperoleh rata-rata yakni 92 yang merupakan hasil 

pembagian dari jumlah nilai frekuensi dikali nilai tengah yang dibagi 

jumlah sampel. 

e. Menghitung presentase frekuensi dengan rumus: 

 



 

 
 

𝑃 =
𝐹

𝑛
× 100% 

Tabel 4. 13 Data Presentasi Frekuensi Variabel Profesionalitas Guru 

Interval Fi Presentase 

75 - 79 1 3% 

80 - 84 6 17 % 

85 - 89 9 25 % 

90 - 94 6 17% 

95 - 99 7 19% 

100 - 104 5 14% 

105 - 109 2 5% 

Jumlah 36 100% 

Pada tabel 4.12 diperoleh data persentase frekuensi variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dari hasil perhitungan nilai frekuensi (fi) di 

bagi dengan jumlah sampel atau responden kemudian dikali 100, sehingga 

diperoleh hasil persentase dengan jumlah keseluruhan 100%. 

f. Menghitung standar deviasi 

Tabel 4. 14  Standar Deviasi 

Interval Fi Xi Fi.Xi xi - �̅� (xi - �̅�)2  Fi (xi -�̅�)2 

75 - 79 1 77 77 -15 225 225 

80 - 84 6 82 492 -10 100 600 

85 - 89 9 87 783 -5 25 225 

90 - 94 6 92 552 0 0 0 

95 - 99 7 97 679 5 25 175 

100 - 104 5 102 510 10 100 500 

105 - 109 2 107 214 15  225 450 

Jumlah 36  3.307  0 252 2.175 

  



 

 
 

𝑆𝐷 = √(𝛴
𝑓ⅈ(𝑥ⅈ − �̅�)2

𝑛 −  1
) 

𝑆𝐷 = √(
2.175

36 −  1
) 

𝑆𝐷 = √(
2.175

35
) 

𝑆𝐷 = √(62,14) 

SD = 7,88 = 8 dibulatkan  

Pada tabel 4.13 diperoleh hasil jumlah dari frekuensi dikali nilai 

kuadrat, kemudian dihitung menggunakan rumus standar deviasi sehingga 

diperoleh nilai SD = 8. 

g. Interpretasi Skor Responden 

Tabel 4. 15 Intrepretasi Skor Responden Variabel Profesionalitas 
Guru 

No. Keterangan Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1. X < M -1SD X < 84 6 16,6% Rendah 

2. 
M – 1SD ≤ X 
< M + 1SD 

84 ≤ X 
< 100 

23 64 % Sedang 

3. M + 1SD ≤ X 100 ≤ X 7 19,4% Tinggi 

Total 36 100%  

Berdasarkan data dari tabel 4.14 tingkat kecenderungan untuk 

variabel profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone yang dibagi menjadi 

tiga kategori, antara lain: (1) kategori rendah dengan presentase 16,6% 



 

 
 

sebanyak 6 responden. (2) kategori sedang dengan presentase 64% 

sebanyak 23 responden. (3) kategori tinggi dengan presentase 19,4% 

sebanyak 7 responden. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tingkat kecenderungan untuk variabel profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone yang memiliki nilai paling tinggi berada pada kategori sedang 

dengan presentase sebesar 64%. 

Peneliti juga telah melakukan hasil analisis deskriptif pada setiap 

pernyataan pada variabel profesionalitas guru dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 16 Hasil Deskriptif Jawaban Responden Variabel Y 

Pernyataan 
Jawaban Responden 

Skor 
Rata-
Rata 1 2 3 4 5 

Y1 0 0 0 12 24 168 4,67 
Y2 0 0 1 14 21 164 4,56 
Y3 0 0 2 14 20 162 4,50 
Y4 0 0 4 22 10 150 4,17 
Y5 0 0 0 14 22 166 4,61 
Y6 0 0 5 24 7 146 4,06 
Y7 0 0 1 22 13 156 4,33 
Y8 0 0 1 20 15 158 4,39 
Y9 0 0 0 18 18 162 4,50 

Y10 0 0 0 17 19 163 4,53 
Y11 0 0 6 21 9 147 4,08 
Y12 0 0 1 21 14 157 4,36 
Y13 0 0 3 24 9 150 4,17 
Y14 0 0 4 20 12 152 4,22 
Y15 0 0 1 20 15 158 4,39 
Y16 0 2 3 16 15 152 4,22 
Y17 0 0 2 21 13 155 4,31 
Y18 0 0 4 19 13 153 4,25 
Y19 0 0 0 13 23 167 4,64 
Y20 0 0 4 23 9 149 4,14 
Y21 0 0 0 14 22 166 4,16 

TOTAL 0 2 42 389 323 3301 4.34    

Sumber: Lampiran hal.125 (Peneliti) 

 



 

 
 

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.17 menggambarkan jawaban 

responden untuk setiap pernyataan pada variabel profesionalitas guru di 

SMA Negeri 17 Bone di mana dapat diketahui responden paling banyak 

menjawab dengan skor jawaban 4 atau “sesuai” memiliki total skor 389 

poin. Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih masing-masing 

pernyataan dengan total responden yang menjawab sesuai terbanyak pada 

setiap indikator.  

Pertama, indikator kompetensi pedagogik guru diketahui sebanyak 

24 dari 36 responden menjawab sesuai bahwa guru selalu memberikan 

tugas atau latihan kepada peserta didik diakhir pelajaran, Ini menunjukkan 

bahwa mayoritas guru memiliki kebiasaan baik dalam memberikan tugas 

atau latihan sebagai bagian dari strategi pengajaran mereka dengan 

memberikan tugas harian kepada peserta didik untuk mengulang materi 

yang telah diajarkan di kelas. Misalnya, setelah mengajarkan konsep 

matematika, guru memberikan soal latihan yang harus diselesaikan di 

rumah. 

Kedua, indikator kompetensi kepribadian diketahui sebanyak 24 

dari 36 responden menyatakan sesuai bahwa guru dalam mengembangkan 

kemampuan dan meningkatkan prestasi kerja dengan kegiatan pembinaan 

seperti workshop, seminar, atau pelatihan yang dapat memberikan 

pengetahuan baru dan inspirasi bagi guru. Ketiga, indikator kompetensi 

profesional mengukur sejauh mana guru menunjukkan tanggung jawab dan 

disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Berdasarkan data 

yang diperoleh, sebanyak 21 dari 36 responden menyatakan sesuai bahwa 

guru bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran. Hal ini dibuktikan 



 

 
 

dengan guru selalu datang tepat waktu untuk mengajar dan menghadiri 

rapat atau kegiatan sekolah lainnya. Mereka juga memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Keempat, indikator kompetensi sosial diketahui sebanyak 23 dari 36 

responden menjawab sesuai bahwa guru menjalin komunikasi yang baik 

dengan orang tua peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan 

orang tua di sekolah ialah saling mengenal dan menjalin komunikasi 

dengan para guru, dan terutama wali kelas. Selain itu, orangtua dapat 

berperan aktif dalam kegiatan komite sekolah atau kegiatan orang tua 

siswa di sekolah. Hal lain yang dapat dilakukan di antaranya adalah 

menyumbangkan ide dan saran untuk kemajuan sekolah. 

Tabel 4. 17 Hasil Deskriptif Variabel Profesionalitas Guru 

No Indikator 
Item 

Pernyataan 
Skor Rata-Rata 

1 Kompetensi Pedagogik 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
1270 4,40 

2 Kompetensi Kepribadian 9, 10, 11, 12, 13 779 4,32 

3 Kompetensi Profesional 
14, 15, 16, 17,  

18 
770 4,27 

4 Kompetensi Sosial  19, 20, 21 482 4,36 
Total 3301 4,33 

Kemudian pada tabel 4.15 menunjukkan bahwasanya pada variabel 

profesionalitas guru yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi ialah 

terletak pada kompetensi pedagogik dengan nilai sebesar 4,40. Artinya, 

rata-rata guru di sekolah ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik.  

Adapun berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator profesional 

menjadi indikator terendah dengan  nilai rata-rata 4,27. Artinya indikator 

ini masih perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan agar mampu 

meningkatkan profesionalitas guru kedepannya. 



 

 
 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data diperoleh 

oleh peneliti berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji 

normalitas data diterapkan menggunakan Test of Normality Kolmogorov-

Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 yang dijadikan pedoman 

untuk menerima atau menolak hasil pengujian distribusi data. Data 

dianggap mengikuti distribusi normal jika nilai sig > 0,05. Berikut analisis 

hasil uji normalitas yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 

di bawah ini: 

Tabel 4. 18 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.21942391 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 

Positive .107 

Negative -.113 

Test Statistic .113 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Berdasarkan output SPSS 26 for windows di atas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,200 yang berarti nilai signifikan lebih besar dari nilai 

α (0,200> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 



 

 
 

kepala sekolah dan profesionalitas guru berdistribusi normal, karena salah 

satu syarat suatu data berdistribusi normal yaitu jika nilai signifikan yang 

diperoleh lebih besar dari 0,05, sedangkan hasil yang diperoleh pada tabel 

di atas yaitu nilai signifikansi 0,200 > 0,05.  

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan yang signifikan secara linear antara dua variabel atau tidak. 

Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan dengan melihat nilai Deviation 

from Linearity. Adapun hasil uji linearitas dinyatakan pada Tabel 4.20 

berikut ini : 

Tabel 4. 19 Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Profesionalitas 

Guru * Gaya 

Kepemimpinan 

Between 

Groups 

(Combined) 1624.639 14 116.046 5.130 .000 

Linearity 1146.155 1 1146.155 50.672 .000 

Deviation from 

Linearity 

478.484 13 36.806 1.627 .155 

Within Groups 475.000 21 22.619   

Total 2099.639 35    

 

Berdasarkan Output SPSS 26 di atas maka didapatkan hasil uji 

linearitas yaitu nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,155,  ini 

menandakan bahwa nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara 

variabel bebas dan variabel terikat yaitu gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dengan profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone, hal tersebut 

terjadi karna salah satu syarat variabel bebas dan variabel terikat saling 

berhubungan apabila nilai signifikansi memiliki nilai lebih besar dari 0,05, 



 

 
 

dan pada tabel di atas nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,155 > 0,05. 

3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui arah dari 

hubungan antara variabel, apakah memiliki hubungan positif atau negatif 

serta memprediksi nilai dari kedua variabel mengalami kenaikan atau 

penurunan. Pada penelitian ini digunakan aplikasi SPSS 26 for windows. 

Dasar pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana dapat 

mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan 

nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi <0,05 artinya variabel X 

berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansi > 0,05 

artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berikut hasil uji 

regresi linear sederhana gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone : 

Tabel 4. 20 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.138 10.760  2.150 .039 

Gaya 

Kepemimpinan 

1.034 .162 .739 6.393 .000 

a. Dependent Variable: Profesionalitas Guru 

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada tabel di atas, 

maka diperoleh niai a (nilai konstan) sebesar 23,138 sedang diperoleh nilai 

b (nilai koefisien regresi) sebesar 1,034, sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Y= 23,138 + 1,034 X 

Penjelasan dari persamaan regresi linear sederhana di atas adalah 



 

 
 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta = 23,138. Hal ini berarti jika gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dalam keadaan konstan, maka profesionalitas guru 

adalah sebesar 23,138. 

b. Nilai koefisien regresi variabel profesionalitas guru bernilai positif, 

yaitu 1,034. Artinya bahwa setiap peningkatan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah naik satu, maka profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone  akan meningkat sebesar 1,034. Karena koefisien regresi 

tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah 

pengaruh variabel X ke Variabel Y adalah positif. 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi 

pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y, maka 

digunakan pengukuran koefisien determinasi dengan bantuan SPSS 26 for 

windows. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada data hasil angket gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalitas guru di SMA Negeri 17 

Bone. 

Tabel 4. 21 Hasil Koefisien Determinasi secara Parsial 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .739a .546 .533 5.296 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan 

b. Dependent Variable: Profesionalitas Guru 

 

Dari tabel tersebut diperoleh nilai R sebesar 0,739 yang berarti 

korelasi antara variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) dengan 

variabel profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone tergolong kuat. 

Adapun variabel nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,546.  Hal ini 



 

 
 

diartikan bahwa variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) memiliki 

kontribusi sebesar 54,6% terhadap profesionalitas guru (Y). Sedangkan 

sisanya 45.4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

5. Hasil Uji Parsial ( Uji T) 

Pengujian dengan uji parsial (Uji t) dilakukan bertujuan agar peneliti 

dapat mengetahui apakah variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) 

dan variabel profesionalitas guru (Y) di SMA Negeri 17 Bone berpengaruh 

atau tidak berpengaruh secara parsial sehingga peneliti dapat 

membuktikan kebenaran apakah sesuai dengan asumsi yang dirumuskan 

pada hipotesis atau tidak. 

Tabel 4. 22 Hasil Uji Persial ( Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.138 10.760  2.150 .039 

Gaya 

Kepemimpinan 

1.034 .162 .739 6.393 .000 

a. Dependent Variable: Profesionalitas Guru 

Hasil output yang didapatkan pada tabel 4.22 yaitu variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) jika diukur berdasarkan nilai 

signifikansinya diperoleh 0,000 < 0,05 dan berdasarkan perbandingan 

thitung dan ttabel  di peroleh nilai thitung sebesar 6,393 dan nilai ttabel pada 

tingkat signifikan 5% atau 0,05 sebesar 1.688 sehingga 6.393 > 1.688. 

Dengan demikian dapat dikatakan Ha diterima dan H0 ditolak, yang artinya 

gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone. 

C. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dengan tujuan untuk 



 

 
 

menyajikan gambaran, menjelaskan, dan meningkatkan pemahaman 

terhadap temuan yang diperoleh dari penelitian ini yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 17 Bone. 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA Negeri 17 Bone 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki peranan penting 

dalam mengarahkan masa depan sekolah kearah yang lebih baik. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin harus mengetahui dampak dari gaya 

kepemimpinan yang digunakan terhadap seluruh warga sekolah, serta 

strategi tepat yang digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas serta 

fungsinya.89 Adanya kemampuan pemahaman akan jabatan sebagai 

seorang pemimpin akan berdampak pada kepekaan akan lingkungan 

sekolah, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dalam memimpin, 

serta bagaimana dalam memperlakukan bawahan dengan baik. Gaya 

kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin akan berdampak pada 

motivasi dan meningkatnya profesionalitas guru dalam menjalankan 

kewajibannya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan peneliti, 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 17 

Bone berada pada kategori sedang dengan presentase sebesar 53%. 

Sedangkan presentase pada kedua kategori lainnya yakni, kategori rendah 

19% dan kategori tinggi 28%. Dapat diketahui bahwa beberapa diantara 

responden ada yang menilai dengan skor sangat tinggi maupun sangat 

rendah, ini menandakan bahwa kepala sekolah telah menerapkan gaya 

kepemimpinan dengan baik, namun disatu sisi juga masih harus terus 

 

89 Ahmad Haryanto, ‘Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 
Budaya Mutu Program Pascasarjana’, 2021, h.105. 



 

 
 

membenahi kekurangannya dan meningkatkan kinerja positifnya.  

Gaya kepemimpinan kepala sekolah mencakup 4 indikator antara 

lain: (1) gaya instruktif; (2) gaya konsultatif; (3) gaya partisipatif (4) gaya 

delegasi. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwasanya kepala 

sekolah telah memaksimalkan penerapan gaya kepemimpinan dengan baik 

di lingkungan sekolah ditandai oleh sebagian besar responden menjawab 

“sesuai” pada tiap item pernyataan sehingga jumlah total skor jawaban 4 

untuk keseluruhan indikator adalah yang tertinggi sebesar 270 poin 

dibandingkan jumlah total skor jawaban lainnya. 

Hasil analisis deskiptif per indikator penelitian menunjukkan bahwa 

indikator gaya instruktif atau memberitahukan menjadi indikator dengan 

nilai skor rata-rata paling tinggi yakni, 4,61 yang menandakan bahwa 

kepala sekolah berdasarkan pandangan sebagian guru mencerminkan 

seorang pemimpin yang mampu memberi arahan kerja dengan jelas dan 

tegas. Rata-rata guru menyetujui bahwa sikap tegas kepala sekolah mampu 

memunculkan rasa segan sehingga mendorong dan memotivasi guru untuk 

tepat waktu dalam melaksanakan setiap tugas pokoknya di lingkungan 

sekolah.  

Kepala sekolah yang menggunakan gaya ini memastikan bahwa 

semua guru memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan 

memberikan petunjuk yang rinci dan spesifik. Menurut Uzma Sarwar, dkk, 

dalam penelitiannya bahwa gaya kepemimpinan direktif atau instruktif 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru, hal ini menunjukkan 

bahwa pendekatan instruktif dapat meningkatkan produktivitas dan 



 

 
 

efektivitas guru di sekolah.90 Penelitian ini mendukung temuan bahwa 

kepala sekolah yang memberikan arahan jelas dan spesifik kepada guru 

dapat membantu mereka dalam mencapai kinerja optimal dan memotivasi 

mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik.  

Adapun hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan oleh kepala 

sekolah dalam pengaplikasian gaya kepemimpinan kepala sekolah, salah 

satunya indikator gaya delegasi atau wewenang yang memiliki skor rata-

rata paling rendah dengan nilai 4,30 yang menandakan indikator ini masih 

perlu ditingkatkan penerapannya oleh kepala sekolah. Gaya kepemimpinan 

delegasi melibatkan pemberian wewenang kepada guru untuk mengambil 

keputusan sendiri dalam berbagai aspek pekerjaan mereka. Ini sering kali 

mencakup memberikan tanggung jawab lebih besar kepada guru dalam 

merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran, serta 

dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan proses pendidikan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan delegasi dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri guru, serta 

mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. Namun, efektivitas 

gaya ini sangat tergantung pada konteks dan kesiapan para guru untuk 

menerima tanggung jawab tersebut.  

Selaras dengan penelitian Daswati menunjukkan bahwa 

implementasi gaya kepemimpinan ini harus diimbangi dengan dukungan 

dan pelatihan yang memadai bagi guru untuk memastikan mereka siap dan 

mampu mengambil tanggung jawab yang didelegasikan.91 Nilai skor yang 

 

90 Rameez Tariq and Qi Zhan Yong Uzma Sarwar, ‘Principals’ Leadership Styles and 
Its Impact on Teachers’ Performance at College Level’, Frontries in Psychology, 13 (2022), 
h.4. 

91 Daswati, ‘Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan 
Menuju Kesuksesan Organisasi’, Fisip Untad, 04.01 (2017), h.97. 



 

 
 

relatif rendah pada indikator ini, kepala sekolah mungkin perlu 

mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melibatkan guru dalam 

proses pengambilan keputusan dan memberikan wewenang yang lebih 

besar dalam tugas-tugas tertentu. Ini bisa mencakup pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan kepemimpinan guru, membangun budaya 

kepercayaan, serta menciptakan struktur yang mendukung partisipasi aktif 

guru dalam pengelolaan sekolah. 

Kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuan dalam 

menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk memimpin secara 

efektif. Seiring dengan peningkatan ini, kepala sekolah dapat lebih baik 

dalam memimpin bawahannya, yang berdampak positif pada seluruh 

warga sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas guru akan terus 

meningkat seiring dengan penyesuaian gaya kepemimpinan kepala sekolah 

sesuai dengan lingkungan sekolah. 

Berdasarkan pemaparan penelitian dan teori yang mendukung, 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh besar 

dalam menjalankan organisasi sekolah. Gaya kepemimpinan berdampak 

pada berbagai aspek, termasuk pengawasan, pengambilan keputusan, 

pembagian tugas, penerapan sanksi, penghargaan terhadap prestasi, 

menjalin komunikasi, dan rapat kerja. Melalui peningkatan gaya 

kepemimpinan, kepala sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

memimpin bawahannya, yang pada gilirannya berpengaruh positif pada 

seluruh warga sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas guru 

akan terus meningkat seiring dengan penyesuaian gaya kepemimpinan 

kepala sekolah yang sesuai dengan lingkungan sekolah. 

 



 

 
 

2. Profesionalitas Guru di SMA Negeri 17 Bone 

Hasil analisis deskriptif tingkat kecenderungan untuk variabel 

profesionalitas guru (Y) diperoleh 6 responden memiliki kategori rendah 

dengan presentase sebesar 16,6%. Kemudian 23 responden memiliki 

kategori sedang dengan presentase sebesar 64% . Sedangkan 7 responden 

memiliki kategori tinggi dengan presentase sebesar 19,4%. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kecenderungan untuk 

variabel profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone yang memiliki nilai 

paling tinggi berada pada kategori sedang dengan presentase sebesar 64%. 

Hal ini menandakan bahwa profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone 

sudah cukup baik namun disatu sisi juga masih harus terus membenahi 

kekurangannya dan meningkatkan kinerja positifnya. 

Profesionalitas guru jika diukur dari 4 indikator mulai dari 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial berdasarkan jawaban responden untuk setiap 

pernyataan diketahui skor jawaban 4 atau “sesuai” menjadi skor yang 

paling banyak dipilih oleh responden dengan total skor 389 poin. Dapat 

diartikan bahwa rata-rata guru setuju dengan pernyataan yang 

menyimpulkan bahwa guru mampu menggunakan media untuk 

mendukung pembelajaran di kelas, pemberian tugas kepada peserta didik, 

evaluasi di akhir materi atau semester, ketegasan terhadap peserta didik 

yang mengganggu KBM, mampu menjelaskan materi dengan jelas dan 

mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. 

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Hijazi bahwa penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran meningkatkan keterlibatan siswa. Guru 

yang menggunakan media interaktif dapat membuat proses belajar lebih 



 

 
 

menarik dan dinamis, sehingga siswa lebih terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.92 

Adapun hasil analisis deskriptif profesionalitas guru berdasarkan 

indikatornya menunjukkan kompetensi pedagogik sebagai indikator 

dengan  nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,40. Kompetensi pedagogik 

menurut Aulia Akbar diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi 

proses pembelajaran.93 Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh, dapat 

dikatakan bahwa indikator kompetensi pedagogik telah diterapkan 

semaksimal mungkin di sekolah ini. Ditandai dengan sebagian besar guru 

yang sangat teliti dalam memperhatikan masalah belajar dan mengevaluasi 

metode mengajar demi meningkatkan minat peserta didik. Selain itu, rata-

rata guru juga selalu mengoptimalkan kinerja selama jam kerja dinilai dari 

kebiasaan guru dalam menyelesaikan tugasnya pada hari yang sama serta 

memanfaatkan waktu luang dengan mengikuti berbagai pelatihan atau 

workshop. Berikut merupakan bukti workshop di SMA Negeri 17 Bone: 

Gambar 4. 1 Workshop TKM dan Sertifikat coaching Guru 

 

92 Ahmad Hijazi, ‘Pelatihan dan Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 
Pada Mata Pelajaran Desain Grafis’, Jurnal Madania, 2.2 (2017), h.11–39 
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/devotion/article/view/21155%0Ahttps://ejurnal.
ung.ac.id/index.php/devotion/article/viewFile/21155/7051>. 

93 Aulia Akbar, ‘Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru’, JPG: Jurnal Pendidikan 
Guru, 2.1 (2021), h.23 <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4099>. 



 

 
 

Kemudian, indikator dengan nilai rata-rata terendah yakni, 

indikator kompetensi profesional sebesar 4,27. Jika dilihat dari tabel 4.16 

spesifik item pernyataan dimana sebagian guru mengaku kerapkali 

cenderung menyampaikan materi hanya berfokus pada penyampaian materi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran saja tanpa menjadikan proses pembelajaran 

itu sendiri menyenangkan serta kurang memanfaatkan metode pembelajaran 

yang bervariasi, sehingga potensi siswa untuk lebih aktif dan terlibat secara 

mendalam dalam proses belajar belum sepenuhnya teroptimalkan. Hal ini 

perlu mendapatkan perhatian lebih karena pembelajaran yang interaktif 

akan mampu memaksimalkan penyampaian materi dan berdampak pada 

hasil belajar peserta didik.  

Dalam melaksanakan kompetensi keprofesionalan, guru memiliki 

harapan agar kinerja dan pengabdiannya mendapatkan penghargaan dari 

berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Maslow  yang dikutip oleh 

Payong bahwa guru seperti individu lainnya yang memiliki dorongan untuk 

mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan dorongan ini adalah dengan 

mengadakan program sertifikasi guru. Program ini bertujuan agar guru 

merasa lebih dihargai dan sejahtera dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pendidik. Dengan sertifikasi, diharapkan guru dapat melaksanakan tugas 

dengan lebih profesional dan berdedikasi, yang akan berdampak positif 

pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.94 

Program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah sejalan 

dengan pendapat Flippo, yang dikutip oleh Hasibuan  bahwa upah adalah 

balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas kontribusinya 

 

94 Marselus R Payong, Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika, dan 
Implementasinya (Jakarta: Indeks Permata Puri Media, 2011).h.86 



 

 
 

dalam mencapai tujuan organisasi.95 Sertifikasi ini merupakan bentuk 

pengakuan dan kompensasi yang adil bagi guru atas kinerja dan dedikasi 

mereka dalam pendidikan. Melalui sertifikasi, guru diharapkan 

mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga 

mereka semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sertifikasi guru bisa menjadi salah satu bukti bahwa guru telah 

memenuhi standar profesionalitas, namun sertifikasi tidak menjamin 

secara mutlak bahwa guru tersebut akan menjadi guru yang profesional. 

Selaras dengan pendapat Soni Sukmara dan Desi Nurhikmahyanti yang 

mengatakan bahwa kompetensi profesional guru yang bersertifikasi tidak 

berbeda jauh dengan guru yang belum bersertifikasi. Hal ini membuktikan 

bahwa proses sertifikasi guru bukan menjadi jaminan untuk peningkatan 

kompetensi yang lebih baik dan guru belum bersertifikasi belum tentu guru 

tersebut dikatakan tidak memiliki kompetensi profesional.96  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan kompetensi 

profesional antara guru yang bersertifikasi dan yang belum tidak terlalu 

signifikan. Pertama, proses waktu tunggu untuk sertifikasi yang terlalu 

lama membuat guru harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh 

sertifikat pendidik. Kedua guru yang bersertifikasi cenderung tidak 

melaksanakan tugas dan kompetensinyanya sebagai seorang guru secara 

maksimal karena sudah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan guru yang 

belum bersertifikasi cenderung lebih meningkatkan kompetensinya agar 

dapat segera memperoleh sertifikat pendidik.  

 

95 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 
2017).h.119 

96 Soni Sukmara dan Desi Nurhikmahyanti, ‘Perbedaan Kompetensi Profesional 
antara Guru yang Bersertifikasi dan Guru yang Belum Bersertifikasi di SMA Negeri Se-
Kecamatan Lamongan’, Universitas Negeri Surabaya, 01.01 (2015), h.1–7. 



 

 
 

Diperjelas dari hasil jurnal penelitian oleh Siswandari menunjukan 

bahwa guru bersertifikasi belum menunjukan peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas secara signifikan, hal ini antara lain diindikasikan 

oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, dan kurang 

memperhatikan keadaan siswa secara individual.97 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama penelitian,  

setiap guru yang mengajar dilengkapi dengan perangkat pembelajaran 

yang telah dibuat masing-masing guru. Apabila ada guru yang mempunyai 

kepentingan mendadak maka guru memberikan tugas sebelum 

meninggalkan kelas, hal ini untuk mencegah peserta didik untuk 

berkeliaran keluar kelas pada saat jam pelajaran. 

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa profesionalitas guru tidak hanya mencakup kemampuannya dalam 

mengajar, tetapi juga mencakup beberapa aspek seperti kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial serta 

keberhasilannya dalam menjalankan peran sebagai pendidik dalam 

melaksanakan tugasnya secara optimal dalam proses belajar mengajar 

yang akan berkontribsi dalam tujuan pembelajaran. Kompetensi 

profesional antara guru yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi 

tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Meskipun sertifikasi diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi guru, hasilnya menunjukkan bahwa 

sertifikasi tidak selalu menjamin peningkatan kualitas. Dengan demikian, 

profesionalitas seorang guru tidak hanya terbatas pada kemampuannya 

dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melibatkan berbagai 

aspek lain yang penting dalam menjalankan peran sebagai pendidik yakni 

 

97 Siswandari, ‘Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran Peserta Didik’, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 27.1 (2013), h.49–52  



 

 
 

kualitas dalam pembelajaran. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Profesionalitas Guru di SMA Negeri 17 Bone 

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone. 

Adanya pengaruh digambarkan pada hasil analisis uji regresi linear 

sederhana, di mana diperoleh arah anara hubungan variabel X dengan 

variabel Y dengan hasil positif yang bernilai 1,034. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 

17 Bone. Pada pengujian statistik uji t, diperoleh hasil nilai thitung sebesar 

sebesar 6,393 dan nilai ttabel pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 sebesar 

1.688 sehingga 6.393 > 1.688. Dengan demikian dapat dikatakan Ha 

diterima dan H0 ditolak. 

Pada uji determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (R 

Squere) sebesar 0,546 atau sama dengan 54,6%. Angka tersebut 

mengandung arti bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) 

berpengaruh terhadap profesionalitas guru (Y) sebesar 54,6%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap profesionalitas guru secara signifikan dengan 

hubungan positif atau searah, artinya apabila gaya kepemimpinan kepala 

sekolah meningkat maka profesionalitas guru juga akan meningkat. 

Adapun sisanya 45,4% yang berarti bahwa profesionalitas guru 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Hasil yang ditemukan selaras dengan hasil penelitian yang telah 



 

 
 

dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Silvia, 

Candra Wijaya dan Hendri Fauza, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah merupakah salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru, semakin baik gaya 

kepemimpinan yang diberikan kepada guru maka semakin berkualitas 

kinerja guru.98 Terdapat juga teori yang menyatakan bahwasanya salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mendukung kinerja seorang 

guru adalah kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pimpinan.99 

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Taufik banani (2017) tentang 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru dalam 

mewujudkan efektivitas pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektifitas pembelajaran melalui kompetensi guru yaitu sebesar 17,64%.100  

Hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Wahyudi 2013 

menjelaskan bahwa kepala sekolah membantu melakukan kegiatan yang 

bersifat teknis untuk mendukung kelancaran program-program sekolah 

yang sebagian tugas telah dilimpahkan kepada guru ataupun petugas 

administrasi sekolah.101 Serta penelitian yang dilakukan oleh Lola Novita , 

Ade Taufan, Sarinah tahun 2019 tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap profesionalitas guru di SMP Negeri 8 Merangin. 

 

98 Candra Wijaya dan Hendri Fauza Silvia, ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
Demokratis Terhadap Kinerja Guru’, ” Jurnal Islami, 1.3 (2021), h.2. 

99 Aissah Qomaria Azis dan Suwatno , ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 11 Bandung’, Jurnal Pendidikan Manajemen 
Perkantoran, 4.2 (2019), h.246  

100 Muhamad Taufik Banani, ‘Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 
Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran’, Jurnal Pendidikan 
Universitas Garut, 11.1 (2017), h.67–76 <www.journal.uniga.ac.id>. 

101 Wahyudi., Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar. 
(Bandung: Alfabeta, 2016).h.10 



 

 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru 

SMP Negeri 8 Merangin.102 

Berdasarkan pemaparan di atas dan didukung oleh pendapat 

beberapa para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap profesionalitas guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin 

harus mengetahui bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinannya 

terhadap warga sekolah sehingga memudahkannya dalam mengetahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam memimpin, sehingga berdampak 

positif dan baik pula, serta meningkatnya capaian prestasi, karena terus 

melakukan perubahan menuju lebih baik. 

 

 

102 Putri Andriyani dan Sarinah, ‘Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Terhadap Profesionalitas Guru di SMP Negeri 10 Merangin’, Jurnal Ilmu Manajemen 
Terapan, 1.1 (2019),h. 12–22 <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i1.29>. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone, maka peneliti 

menarik kesimpulan: 

1. Hasil analisis deskriptif untuk variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah (X) di SMA Negeri 17 Bone mengindikasikan bahwa penilaian 

paling tinggi tingkat diperoleh 7 responden memiliki kategori rendah 

dengan presentase sebesar 19%. Kemudian 19 responden memiliki 

kategori sedang dengan presentase sebesar 53% . Sedangkan 10 

responden memiliki kategori tinggi dengan presentase sebesar 28%. 

Hasil tersebut selaras dengan analisis deskriptif pada indikator 

pernyataan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah berada pada 

kategori baik yang meliputi kemampuan dalam merumuskan rencana 

strategi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, menjalin 

komunikasi yang baik, pemberian bimbingan kepada guru, 

pendelegasian wewenang dan proses pengawasan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah. 

2. Hasil analisis deskriptif untuk variabel profesionalitas guru (Y) di 

SMA Negeri 17 Bone berada pada kategori sedang sebanyak 23 

responden dengan presentase sebesar 64%. Sisanya diperoleh 6 

responden memiliki kategori rendah dengan presentase sebesar 

16,6%. Sedangkan 7 responden memiliki kategori tinggi dengan 

presentase sebesar 19,4%. Hasil tersebut juga selaras dengan analisis 

deskriptif pada indikator pernyataan bahwa profesionalitas guru 



 

 
 

sudah dalam kategori baik yang mencakup penggunaaan media untuk 

mendukung pembelajaran di kelas, pemberian tugas kepada peserta 

didik, evaluasi di akhir materi atau semester, ketegasan terhadap 

peserta didik yang mengganggu KBM, mengikuti pelatihan agar guru 

dapat meningkatkan keterampilan mengajar, memperkaya metode 

pembelajaran, dan lebih mampu menyesuaikan pembelajaran dengan 

kebutuhan peserta didik, sehingga kualitas proses belajar mengajar 

menjadi lebih optimal dan efektif serta mampu menjalin komunikasi 

yang baik dengan orang tua peserta didik. 

3. Hasil uji t yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X) terhadap 

profesionaitas guru (Y) jika diukur berdasarkan nilai signifikansinya 

diperoleh 0,000 < 0,05 dan berdasarkan perbandingan thitung dan ttabel  

di peroleh nilai thitung sebesar 6,393 dan nilai ttabel pada tingkat 

signifikan 5% atau 0,05 sebesar 1.688 sehingga 6.393 > 1.688. Dengan 

demikian dapat dikatakan Ha diterima dan H0 ditolak, yang artinya 

gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

profesionalitas guru di SMA Negeri 17 Bone. 

B. Implikasi Penelitian 

Sehubungan penelitian yang telah dipaparkan di atas diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang berharga sebagai literatur dan 

referensi tambahan dalam konteks pembahasan terkait gaya 

kepemimpinan dan profesionaitas guru dalam lingkup lembaga 

pendidikan. Meskipun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan 

tertentu, implikasi dari temuan tersebut tetap dapat menjadi landasan 

dalam meningkatkan keprofesionalitasan guru. Berikut ini beberapa 



 

 
 

implikasi dari  penelitian yang teah dilakukan diantaranya: 

1. Kepala sekolah lebih meningkatkan kemampuannya, terutama dalam 

hal gaya kepemimpinan delegasi agar dapat membangun hubungan 

yang baik dengan semua pihak terkait. Melalui delegasi, guru dan staf 

dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Ini 

tidak hanya meningkatkan profesionalisme mereka, tetapi juga 

memperkuat tim kerja di sekolah. Meskipun tugas didelegasikan, 

kepala sekolah tetap memantau perkembangan dan memberikan 

dukungan atau bimbingan ketika diperlukan. Gaya kepemimpinan ini 

membantu membangun hubungan kepercayaan antara kepala 

sekolah dan staf, menciptakan lingkungan kerja yang positif. 

2. Bagi guru, hendaknya menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi seperti menerapkan unsur permainan dalam pelajaran, 

seperti kuis berhadiah atau kompetisi antar kelompok serta 

kombinasikan presentasi dengan gambar, diagram, video, atau audio 

yang relevan untuk memudahkan peserta didik memahami konsep 

yang kompleks dengan cara yang lebih menyenangkan, atau 

hubungkan topik pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau isu-isu 

yang relevan dengan minat siswa. Misalnya, kaitkan pelajaran fisika 

dengan teknologi yang sering mereka gunakan atau pelajaran sejarah 

dengan peristiwa terkini. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkakan kompetensi profesional guru dengan mengikuti 

berbagai pelatihan atau workshop sehingga mampu meningkatkan 

mutu pendidikan khususnya output siswa yang ada di SMA Negeri 17 

Bone. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 



 

 
 

dengan menerapkan temuan-temuan penelitian tersebut dalam praktik, 

sekolah dan institusi pendidikan dapat berupaya meningkatkan 

profesionalitas guru. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak hanya 

menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi landasan untuk 

mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya 

meningkatkan profesionalitas guru pada lembaga pendidikan.  
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