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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ba b be 

 ta t te 

 s\a s\ es (dengan titik di atas) 

 jim j je 

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) 

 kha kh ka dan ha 

 dal d de 

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) 

 ra r er 

 zai z zet 

 sin s es 

 syin sy es dan ye 

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) 

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) 

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) 

 ‘ain ‘ apostrof terbalik 

 gain g ge 

 fa f ef 

 qaf q qi 

 kaf k ka 

 lam l el 

 mim m em 

 nun n en 

 wau w we 

 ha h ha 

 hamzah ’ apostrof 

 ya y ye 
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Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

: kaifa

 : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 : ma>ta 

 : rama> 

 : qi>la 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a 

 Kasrah i i 

 d}amah u u 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

fath}ah dan ya>’ ai a dan i 

 fath}ah dan wau au a dan u 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

...      ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

  d}amah dan wau u> u dan garis di atas 
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   : yamu>tu 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 : raud}ah al-at}fal> 

 : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 : rabbana>

 : najjaina>

 : al-haqq

 : nu‚ima

 : ‘aduwwun 

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

(  (  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 : ‘ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
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Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 : al-falsafah 

 : al-bila>du 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 : ta’murun > 

 : al-nau‘ 

 : syai’un 

 : umirtu 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

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

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

literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah( ) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

Contoh: 

 di>nulla>h  billa>h 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

الله   hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Nama : Hermansyah 
NIM : 80300218001 
Judul Tesis : Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan gambaran manajemen kepemim-

pinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK 

YP-PGRI I Makassar; dan 2) menjelaskan dampak manajemen kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I 

Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah kualitatif, 

dengan pendekatan keilmuan adalah pedagogis, sosiologis, psikologis, dan manajerial. 

Adapun pendekatan metodologi yang digunakan adalah fenomenologis. Untuk 

mendapatkan data yang otoritatif, maka sumber data penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik. Sedangkan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

check list dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gambaran manajemen kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-

PGRI I Makassar. a) Perencanaan (Planning). Perencanaan program-program 

pembelajaran sekolah melalui penjadwalan yang terstruktur oleh Wakasek Kurikulum 

dengan adanya keterlibatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam perencanaan 

program-program kegiatan spiritual (pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah) yang 

dipadukan pada jadwal rombel mata pelajaran; b) Pengorganisasian (Organizing). Kepala 

Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar berupaya melakukan pengorganisasian Tenaga 

Pendidik dan kependidikan melalui pembagian tugas kepada masing-masing Tenaga 

Pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pembagian SK tugas serta dapat bekerja sesuai 

job description-nya. Pembagian kelompok belajar Peserta Didik dalam melaksanakan 

kegiatan spiritual berdasarkan jurusan dan tingkat kelasnya serta dipisahkan antara laki-

laki dan perempuan; c) Pengarahan (Directing). Upaya pengarahan yang dilakukan 

Kepala Sekolah melalui manajemen kepemimpinannya dengan langkah-langkah 

memberikan pelatihan-pelatihan atau pembinaan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Kepala Sekolah 

juga memberikan pembinaan secara langsung kepada Peserta Didik dalam upaya 

memahami pembelajaran melalui kegiatan pengajian rutin, sehingga pemahaman Peserta 

Didik tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupannya secara terus-menerus; 

d) Pengawasan (Controlling) Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah berupaya 

melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah 

khususnya kegiatan spiritual (pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah) sehingga 



xviii 

kegiatan-kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan dapat berlangsung secara efektif 

dan efisien. Secara umum peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan Kepala Sekolah 

sebagai pemimpin dalam memahami manajemen kepemimpinan dapat dikategorikan 

cukup baik. Sebab, yang demikian itu dapat terlihat pada pencapaian proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien yaitu upaya pencapaian meningkatkan kecerdasan spiritual 

Peserta Didik SMK YP-PGRI I Makassar. Kegiatan peningkatan kecerdasan spiritual 

Peserta Didik yang diupayakan Kepala Sekolah melalui manajemen kepemimpinannya 

agar Peserta Didik senantiasa beribadah kepada Allah swt. melaui penanaman aqidah 

(memahami tauhid, melaksanakan salat wajib, salat sunnah, mengeluarkan zakat, 

sedekah, dan dan lain-lain) dan akhlak (akhlak mahmudah yaitu penerapan nilai 

kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, malu akan perbuatan buruk, sosial, keramahan, sabar 

dan saling menghargai) melalui pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah sehingga 

Peserta Didik mampu mengimplementasikan akhlak-akhlak tersebut secara terus-

menerus dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, maka peneliti mengemukakan 

bahwa untuk dapat meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik yang efektif dan 

efisien maka diperlukan keseriusan dengan integritas yang tinggi antara Kepala Sekolah 

dan Tenaga Pendidik dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. 2) Dampak 

manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar; a) Kepala Sekolah mampu me-manage 

sekolah secara efektif dan efisien kegiatan spiritual Peserta Didik (pengajian rutin dan 

salat dzuhur berjamaah). Sehingga mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai 

aqidah dan akhlak yaitu beribadah kepada Allah swt., berlaku jujur, sopan terhadap orang 

lebih tua, disiplin, memiliki nilai sosial, ramah dan saling menghargai; b) Menerapkan 

fungsi-fungsi manajemen yang efektif dan efisien sehingga Kepala Sekolah mampu 

menjadikan SMK YP-PGRI I Makassar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah swasta 

lainnya. Sebab, dengan melalui manajemen kepemimpinan yang tepat oleh Kepala 

Sekolah mampu meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik melalui pengajian rutin 

(penanaman nilai aqidah dan akhlak) dan salat dzuhur berjamaah. Sehingga Kepala 

Sekolah mampu mencetak generasi yang berkualitas dengan tingkat spiritual yang cukup 

baik berdasarkan kebutuhan stokehorlder . 
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kepala Sekolah yang diberikan 

mandat oleh Ketua Yayasan untuk menjadi pemimpin di sekolah, sebaiknya Kepala 

Sekolah meningkatkan manajemen kepemimpinannya dan melaksanakan tugas yaitu 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan penuh 

tanggung jawab, semua kebijakan yang diambil harus transparan, kepada pihak Yayasan 

dan bawahannya agar segala kegiatan di sekolah bisa berjalan secara lebih efektif dan 

efisien. Hendaknya Kepala Sekolah melakukan musyawarah dengan bawahannya setiap 

sekali sebulan melakukan evaluasi untuk menemukan kendala yang dihadapi selama 

proses pembelajaran di SMK YP-PGRI I Makassar dengan tetap melakukan koordinasi 

dengan Tenaga Pendidik secara berkelanjutan sehingga dapat mencetak generasi yang 

lebih berkualitas baik dari segi ilmu dunia maupun dari segi spiritualnya. 
 

Kata Kunci: Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kecerdasan Spiritual 

Peserta Didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi dirinya. 

Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.

1
  

Sebagai perwujudan keseriusan pemerintah dalam menangani pendidikan 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada BAB II pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.

2
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa seluruh komponen bangsa baik orang 

tua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri bertanggung jawab mencerdaskan bangsa 

melalui pendidikan. Tujuan pendidikan juga menggambarkan tentang manusia ideal yang 

menjadi muara dari pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif 

melainkan juga pada aspek afektif dan psikomotor serta spiritual Peserta Didik. Oleh 

                                                         
1
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1), h. 2. 

2
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, BAB II, pasal 3, h. 3. 
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karena itu, tentu membutuhkan kesungguhan dari orang-orang yang terlibat dalam 

pendidikan, baik  pada level kebijakan sampai pada level praktis. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada BAB V tentang 

SISDIKNAS, pasal 12, ayat (1) huruf a, mengamanatkan bahwa mendapatkan pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
3
 

Pasal 30, ayat (1-4) menegaskan bahwa: 

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 
masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik 
menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan 
dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. 
Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 
pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

4
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan 

proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi 

keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental/moral dan spiritual. 

Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, non-formal di lembaga-lembaga 

pendidikan dan pelatihan, serta berlangsung secara informal. 

Pendidikan apabila dipahami dari segi agama memiliki nilai yang sangat strategis. 

Sebagaimana ketika Rasulullah saw. berdakwah mengajarkan wahyu yang pertama kali 

turun QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

 ِ يِْ خَوقََ  ا  بَِشْىِ رَرّكَِ الََّّ
ْ
ٌْ عَوقَ   (١)قرَْأ نصََْنَ يِ  وَرَرُّكَ (٢)خَوقََ الِْْ

ْ
اقِرَْأ

كْرَمُ  
َ
يِْ عَوَّىَ بَِهقَْوىَِ  (٣)الْأ  (٥)الْْنِصََْنَ يََلىَْ يَاْوىَْ  عَوَّىَ (٤)الََّّ
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Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya.

5
 

Menurut Ibnu Katsir bahwa surat al-‘Alaq ayat 1-5 merupakan surat yang 

berbicara tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, awal dari 

nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya dan sebagai tanbih  (peringatan) tentang proses 

awal penciptaan manusia dari ...alaqah. Ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Allah swt. 

yang telah mengajarkan manusia sesuatu hal (pengetahuan) yang belum diketahui, 

sehingga hamba dimuliakan Allah dengan ilmu yang merupakan qudrat-Nya.
6
 

Quraish Shihab berpendapat bahwa, kata iqra’ berasal dari kata kerja qaraa yang 

pada mulanya berarti menghimpun, sehingga apabila huruf atau katanya dirangkai dan 

mengucapkan rangkaian kata itu, maka berarti telah menghimpunnya atau membacanya. 

Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks 

tertulis sebagai objek bacaan, dan tidak pula harus diucapkan, sehingga terdengar oleh 

orang lain.
7
 Lanjutnya bahwa objek membaca pada ayat-ayat yang menggunakan akar 

kata qara’a ditemukan bahwa ia terkadang menyangkut suatu bacaan yang bersumber dari 

Tuhan (al-Qur’an dan kita suci sebelumnya).
8
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemimpin sekolah berupaya mencerdaskan 

Peserta Didik melalui manajemen kegiatan-kegiatan sekolah terutama dalam 

                                                         
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 

h. 597. 
6
Abu Fida Al-Hafiz ibn Katsir Al-Dimisqi,Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim,Jilid 4 (Beirut: 

DarAl-Fikr,T.th.), h. 645. 
7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran jilid.15 

(Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 261. 
8
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran jilid.15, 

h. 168. 



4 

 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Dengan demikian, bahwa menjadi 

manusia itu harus mengerti, cerdas dan mempunyai wawasan masa depan, Tujuan 

pendidikan hanya dapat terlaksana dengan baik, jika tersedia pemimpin yang mengerti 

akan komitmen yang menjadi tujuan tersebut.  

Selanjutnya, untuk dapat penerapan pendidikan yang berkualitas tentu 

memerlukan manajemen yang berkualitas pula sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai 

dengan baik pula. James A. F. Stoner dalam T. Hani Handoko mengemukakan bahwa 

Manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
9
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa manajemen tentu tidak dapat diukur dari 

hasil melainkan dari proses yang direalisasikan secara sistematis. Apabila salah satu dari 

empat komponen tersebut tidak terealisasi dengan baik, maka apapun yang ditargetkan 

sudah pasti tidak akan tercapai dengan maksimal. 

Selanjutnya, Allah swt. juga menjelaskan tentang manajemen. Sebagaimana 

firman-Nya dalam QS al-Ṣaff/61: 4. 

 ِ َ ا رصُْنْ م نَّ اللِّّ مُىْ بيُيََْنم يَّ ََّ
َ
َ لَن ٌَ يُقََثوِنُْنَ يِْْ شَبيِوُِْص صَاً  ِيْ     حُِ ُُِّ الََّّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam 
barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.

10
 

                                                         
9
T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), h. 8. 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1,  h. 551. 
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Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan dasar utama yang harus diterapkan oleh pemimpin sekolah melalui 

kepemimpinannya dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum dan tujuan 

sekolah secara khusus. Sedangkan tafsir Jalalain (Sesungguhnya Allah menyukai) 

artinya selalu menolong dan memuliakan (orang-orang yang berperang di jalan-Nya 

dalam barisan yang teratur) lafal َ  ,merupakan hal atau kata keterangan keadaan صَاً 

yakni dalam keadaan berbaris rapi (seakan-akan mereka seperti bangunan yang 

tersusun kokoh) yakni sebagian di antara mereka menempel rapat dengan sebagian 

yang lain lagi kokoh.
11

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Allah swt. telah menjelaskan dalam al-Qur’an tentang betapa pentingnya manjemen 

yang baik dalam pencapaian tujuan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, 

manajemen tentu diperankan oleh pemimpin itu sendiri. Oleh sebab itu, maka 

kepemimpinan adalah kepengikutan (followership), yaitu kemauan orang lain atau 

bawahan untuk mengikuti keinginan pemimpin. Itulah yang menyebabkan seseorang 

menjadi pemimpin.  

Allah swt. menegaskan bahwa manusia sebagai pemimpin untuk menata dan 

mengelola bumi ini. Sebagai mana diterangkan dalam QS al-Baqarah/2: 30. 

 ٌْ ـة  قََلنُآْاتَََاَْنُ فيِمََْ يَ ًَ ْ جََعِنم يِْ الَْْرضِْ خَويِْ وـٰــٓئمَِةِ إنِِّّ ًَ وَاذِْ قََلَ رَرُّكَ لوِْ
صِدُفيِمََْ وَيصًَْكُِ الّيََِءَٓ   ًْ عْوىَُ يََ لَْ  يُ

َ
ْٓ أ سُ لكََ  قََلَ إنِِّّ َُقَدِّ ًْدِكَ وَ ٌُ نصَُبحُِّ بَِِ وَنََْ

نْنَ  ًُ  تاَْوَ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak 
menjadikan khalifah di muka bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami 
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Jalaluddin Almahalli dan Jalaluddin Assuyuti, Tafsir Jalalain (Semarang: Usaha Keluarga,tt), 

h. 338. 
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bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.12

 

Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata Khalifah pada mulanya berarti yang 

menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, 

ada yang memahami kata khalifah disini dalam arti yang menggantikan Allah dalam 

menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Betapapun, ayat 

ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah 

swt, makhluk yang diserahi tugas yakni Adam as dan anak cucunya. Kekhalifahan 

mengharuskan mahkluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai 

dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.
13

 

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya hadirnya manusia di muka 

bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjadi pemimpin untuk mengelola semesta. 

Terutama mengelola dirinya maupun mengelola manusia lain sebagai seorang pemimpin. 

Untuk meningkatkan kualitas spiritual pada lembaga pendidikan khususnya Peserta Didik, 

maka diperlukan pemimpin yang memiliki kualitas spiritual pula. Sehingga akan 

menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau pemakai 

jasa lainnya. 

Kepemimpinan pendidikan pada lembaga pendidikan, penting sekali dimiliki 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena lembaga pendidikan 

yang dikelola oleh pemimpin yang mengerti dan komitmen serta berwawasan luas, akan 

berjalan dengan tertib dan dinamis sesuai dengan kemajuan zaman.  
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1,  h. 6. 
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M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung, Mizan, 2013), h. 246. 
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Kepala Sekolah sebagai top manager sangat menentukan maju mundurnya suatu 

sekolah, jalannya proses belajar mengajar, kemudian juga memberikan bimbingan dan 

arahan serta layanan yang baik kepada seluruh personal sekolah, sehingga dapat 

menciptakan suasana yang harmonis. Kepala Sekolah yang berkompeten dalam bidang 

tugasnya adalah Kepala Sekolah yang mempunyai kompetensi seperti yang dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, 

tentang standar Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu kompetensi Kepala Sekolah meliputi 

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
14

 

Berdasarkan kompetensi yang dimiliki tersebut diharapkan Kepala Sekolah dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam sekolah tersebut. Oleh sebab itu, Kepala 

Sekolah harus mampu memberikan contoh yang baik dalam memimpin lembaga sekolah 

kepada sumber daya manusia lainnya dan dapat bekerja kolektif bersama dengan guru 

dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas terutama dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual. 

Kecerdasan spiritual menurut Ngermanto adalah dimensi non-material yang 

digunakan untuk ‚berhubungan‛ dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh faktor keturunan, 

lingkungan atau materi lainnya.
15

 Agustian menambahkan bahwa kecerdasan spiritual 

merupakan kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang membangun dirinya secara 

utuh yang tidak bergantung pada budaya dan nilai.
16
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Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007, h. 3-7 

15
A. Ngermanto, Quantum Quotient, Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, dan SQ yang Harmonis 

(Bandung: Nuansa 2005), h. 75. 

16
A. G. Agustian, Rahasia Sukses membangun kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 

Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. (Jakarta: Arga. 2001), h. 41. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kecerdasan spiritual merupakan kesadaran 

dalam diri yang membuat manusia mampu membedakan yang salah dan yang benar serta 

bijaksana dan tidak dibatasi oleh sesuatu yang bersifat materi. Oleh sebab itu, menjadi 

tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah untuk 

merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengawasi jalannya proses pendidikan di 

sekolah tersebut baik secara formal maupun non-formal sehingga pencapaian kecerdasan 

spiritual Peserta Didik terpenuhi dengan baik. 

Kecerdasan spiritual seseorang diartikan sebagai kemampuan seseorang yang 

memiliki kecakapan, kecakapan yang tinggi untuk menjalin kehidupan menggunakan 

sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan hidup dan berbudi luhur. Ia 

mampu berhubungan baik dengan tuhan, manusia, alam dan diri sendiri.
17

 Kecerdasan 

spiritual yang dimaksud adalah agar Peserta Didik beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt. memiliki pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam serta dapat 

mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari yaitu rutinitas 

melaksanakan kajian Islam (aqidah dan akhlak) dan rutinitas salat berjamaah. 

SMK YP-PGRI I Makassar merupakan lembaga pendidikan formal swasta yang 

merekrut sumber daya Peserta Didik dari beberapa daerah, suku, ras dan agama, baik yang 

beragama Islam maupun Kristen. Namun, minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-

putrinya di sekolah tersebut sangat kurang, hanya saja di SMK YP-PGRI I Makassar 

tersebut dari segi pembiayaan yang cukup murah sebagai alternatif dalam menyekolahkan 

putra-putrinya.
18

 Berdasarkan pertimbangan tersebut masyarakat berantusias melakukan 

pendaftaran di SMK YP-PGRI I Makassar di samping pembayaran sekolah tersebut 
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Wahyudin Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak (Jakarta: Amza, 2010), h. 11. 

18
Syamsul Bakhri (60 tahun), Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, Wawancara, Makassar, 

22 Oktober 2019. 
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terhitung murah masyarakat juga berharap bahwa adanya pembelajaran selanjutnya yang 

berkualitas terutama dalam hal spiritualnya.   

Syamsul Bakhri, selaku Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar 

mengungkapkan bahwa: 

Tugas Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam suatu lembaga 
pendidikan. Selain itu, terkadang banyak Peserta Didik yang memiliki prestasi yang 
baik akan tetapi dalam hal spiritual masih membutuhkan perhatian yang sangat 
serius. Prestasi yang bagus dengan kecerdasan yang bagus tidak berarti apa-apa 
tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual yang ada pada Peserta Didik. Kegiatan 
keagamaan (spiritual) yang selama ini terjadi, Peserta Didik menjalankan 
praktiknya hanya sekedar menjalankan peraturan sekolah saja tetapi belum mampu 
memaknai secara benar kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Pelaksanaan 
kegiatan spiritual keagamaan hanya mengandalkan perintah atau intruksi dari guru 
saja, tetapi mereka masih merasa kesulitan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 
spiritual berdasarkan adanya kesadaran dari Peserta Didik sendiri.

19
 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan secara 

terus-menerus dalam waktu yang lama akan membekas pada diri seseorang dan 

menjadikan seseorang memiliki kepribadian tersebut. Maka, pada hakikatnya perlu 

adanya keseriusan penyelenggara sekolah dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual 

Peserta Didik sehingga adanya keseimbangan antara kecerdasan keilmuan dengan 

kecerdasan spiritualnya. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah memerlukan langkah-langkah 

yang sistematis serta strategis untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. 

Sekolah yang prestasinya tinggi biasanya akan menggeser dari kecerdasan 

spiritual seseorang tanpa diimbangi dengan pelaksanaan ibadah. Ibadah yang dimaksud di 

sini adalah orang yang mampu menjalankan segala perintah Allah swt. dan mampu 

menjauhi segala larangan-Nya serta merasa bahwa dirinya terdapat banyak kekurangan 

yang pada akhirnya ketika orang ingin menyombongkan diri teringat dirinya hanya 

                                                         
19

Syamsul Bakhri (60 tahun), Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, Wawancara, Makassar, 

22 Oktober 2019. 
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manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya.
20

 

Keberhasilan Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah tersebut diukur dari tingkat 

kecerdasan intelektualnya dan juga diukur dari tingkat kecerdasan spiritualnya. 

Kecerdasan spiritual yang dimaksudkan adalah beribadah kepada Allah swt., dan 

menerapkan nilai akhlak mahmudah (jujuran, sopan, disiplin, malu akan perbuatan buruk, 

sosial, ramah, sabar dan saling menghargai). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: ‚Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar‛. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Beberapa literatur yang menjelaskan bahwa fokus penelitian dalam pandangan 

kualitatif merupakan gejala yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-

pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya 

berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang 

meliputi aspek tempat (place), perilaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi 

secara sinergis.
21

 

Spradley  dalam Sugiyono menyatakan bahwa dalam menetapkan fokus, agar 

mengacu pada: a) permasalahan yang dirasakan oleh informan; b) domain-domain tertentu 

organizing domain; c) fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; d) 

                                                         
20

Syamsul Bakhri (60 tahun), Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, Wawancara, Makassar, 

22 Oktober 2019. 

21
Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 207. 
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permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.
22

 Dalam penelitian kualitatif, 

penentuan fokus penelitian lebih berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk dapat memahami secara lebih luas dan 

mendalam, maka diperlukan fokus penelitian. 

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan fokus 

penelitian adalah manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan atau memahami 

fokus penelitian ini, maka perlu kemudian peneliti mengemukakan fokus penelitian dan 

deskripsi fokus dipaparkan dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

Tabel: 1.1 Matriks Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Manajemen Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik di SMK 

YP-PGRI I Makassar 

Deskripsi fokus dalam manajemen kepemimpinan 

Kepala Sekolah dengan menerapkan:  

1. Fungsi manajemen: 

a. Perencanaan (planning)  

b. Pengorganisasian (organizing)  

c. Pengarahan (directing)  

d. Pengawasan (controlling)  

2. Kecerdasan spiritual 

a. Beribadah kepada Allah swt. 

b. Akhlak Mahmudah (jujuran, sopan, disiplin, 

malu akan perbuatan buruk, sosial, ramah, 

sabar dan menghargai) 

                                                         
22

Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 208-209. 
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Manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar yaitu merealisasikan fungsi 

manajemen antara lain: proses perencanaan (planning); pengorganisasian (organizing); 

pengarahan (directing); dan pengawasan (controlling) dengan tepat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik. Sebab, pencapaian tujuan kecerdasan spiritual yang 

dilakukan Kepala Sekolah sebagai pemimpin juga ditentukan oleh fungsi-fungsi 

manajemen pada umumnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti terlebih 

dahulu membatasi masalah yang menjadi pokok suatu permasalahan, sehingga tidak 

terjadi pembiasan atau bertentangan dengan titik fokus dalam melakukan penelitian. 

Maka, peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar? 

2. Bagaimana dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar? 
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D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa literatur dan hasil penelitian yang relevan 

dari peneliti terdahulu sebagai berikut: 

1. M. Isa Idris menulis tesis dengan judul: ‚Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN 3 Waykanan‛.
23

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang urgensi dari sebuah 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap mutu pendidikan pada lembaga yang 

dipimpinnya, menganalisis strategi kepala madrasah yang digunakan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan serta mendeskripsikan tipe atau karakter kepimpinan kepala madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode dalam penelitian kali ini menggunakan 

kajian deskriptif kualitatif. 

Hasil atau temuan yang dapat dipaparkan pada penelitian ini yakni beberapa 

strategi kepala madrasah yang digunakan untuk mencapai sebuah target yang telah 

ditetapkan bersama oleh semua komponen sekolah. Strategi yang diterapkan oleh kepala 

madrasah MIN 3 Waykanan ini tentunya mengacu pada paparan teori tentang mutu 

sebuah pendidikan yang mencakup input, proses dan output yang sudah ada.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Isa Idris terdapat persamaan dengan 

penelitian peneliti kali ini dari segi metode yang digunakan. Namun, dari segi judul M. Isa 

Idris mengarah pada peningkatan mutu pendidikan melalui tipe dan karakter pemimpin. 

Sementara peneliti sendiri dalam penelitian lebih spesifik pada peningkatan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik. 

                                                         
23

M. Isa Idris, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Min 3 

Waykanan, Tesis (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2018). 
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2. Selvianti Daud menulis tesis dengan judul: ‚Kepemimpinan Spiritual Kepala 

Sekolah dalam Penguatan Karakter Siswa di Sekolah Menengah atas Terpadu Wira 

Bhakti Gorontalo‛.
24

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) sumber-sumber yang membangun 

nilai-nilai karakter siswa; 2) program kepemimpinan spiritual Kepala Sekolah untuk  

penguatan karakter siswa SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo; 3) strategi pelaksanaan 

kepemimpinan spiritual Kepala Sekolah dalam penguatan karakter siswa yang diterapkan 

di SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, bertujuan menggambarkan, dan 

mengungkapkan keadaan, peristiwa sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta di 

lapangan secara mendalam. 

Adapun persamaan antara penelitian Selvianti Daud dengan penelitian peneliti 

kali ini yang berkaitan dengan kepemimpinan yang bernuansa spritiual. Penelitian 

Selvianti Daud fokus pada kepemimpinan spiritual Kepala Sekolah untuk penguatan 

karakter siswa. Sementara dalam  penelitian kali ini lebih menekankan pada manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. 

3. Ali Muklasin menulis tesis dengan judul: ‛Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

dalam Meningkatkan Sumber daya Guru (Studi Multi Kasus di SDI Al-Fath Pare 

dan MIN Doko Ngasem Kabupaten Kediri)‛.
25

 

                                                         
24

Selvianti Daud, Kepemimpinan Spiritual Kepala Sekolah dalam Penguatan Karakter Siswa di 

Sekolah Menengah atas Terpadu Wira Bhakti Gorontalo, Tesis (Gorontalo: Jurusan Manajemen Pendidikan, 

Universitas Negeri Gorontalo, 2018). 

25
Ali Muklasin, Pengembangan Kecerdasan Spiritual dalam Meningkatkan Sumberdaya Guru 

(Studi Multi Kasus di SDI Al-Fath Pare dan MIN Doko Ngasem Kabupaten Kediri), Tesis (Malang: Sekolah 

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013). 
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Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan sumber daya guru 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menjelaskan) bagaimana pengembangan 

kecerdasan spiritual yang berlangsung di SDI al-Fath Pare dan MIN Doko Ngasem dalam 

kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap sumber daya guru. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan multi kasus. 

Hasil penelitian Ali Muklasin adalah: a) Program pengembangan kecerdasan 

spiritual guru dilaksanakan berjenjang dalam jangka panjang, antara lain dengan 

memperhatikan sumber daya guru yang lemah kecerdasan spiritualnya harus dicerdaskan 

dengan cara pembimbingan kegiatan keagamaan; b) Langkah pengembangan kecerdasan 

spiritual guru melalui latihan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam 

maupun di luar lingkungan sekolah serta tertanam nilai-nilai kehidupan yang Islami; 

c) Dampak pengembangan kecerdasan spiritual terhadap sumber daya guru yaitu: 

menjadikan seorang guru memiliki arah tujuan hidup yang jelas melalui visi dan misi, 

bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya,. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan 

sumber daya guru dalam ruang lingkup kecerdasan spiritualnya. Maka, kecerdasan 

spiritual Peserta Didik juga tidak dapat diragukan lagi. Namun, dalam penelitian tersebut 

menunjukkan sedikit perbedaan dengan penelitian saya. Sebab, keterlibatan Kepala 

Sekolah sebagai pemimpin sekolah sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
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4. Syukri menulis tesis dengan judul: ‚Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru pada SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli Sulawesi 

Tengah‛.
26

 

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui peranan kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli, Mengetahui 

prosedur dan langkah-langkah yang dikehendaki Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru di SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli, Untuk Mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat peranan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru di SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli. 

Hasil penelitian Syukri adalah: a) Peranan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di SMP Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil 

penelitian di lokasi menunjukkan bahwa peranan Kepala Sekolah telah melaksanakan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja guru, 

dengan melakukan pendekatan normatif, yang dapat membujuk atau memberikan 

motivasi guru untuk selalu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan 

keahlian dalam bidang studi yang diajarkannya; b) Prosedur dan langkah-langkah yang 

diambil Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Nurul Ihsan Kabupaten 

Tolitoli adalah melakukan pengawasan dengan pendekatan musyawarah, komunikasi, 

perencanaan, koordinasi, evaluasi, dengan penerapan ini akhirnya semua maksud akan 

terwujud, untuk meningkatkan kinerja guru; c) Faktor pendukung dan penghambat 

peranan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Nurul Ihasan 

Kabupaten Tolitoli. Juga berdasarkan hasil penelitian maka dapat digambarkan bahwa 

                                                         
26

Syukri, Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada SMP 

Nurul Ihsan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Universitas  Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2012). 
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untuk mendukung semua program Kepala Sekolah yang dapat menentukan adalah faktor 

internal dan eksternal, sarana dan prasarana, metode dan program, lingkungan dan lain 

sebagainya dapat mendukung semua kegiatan untuk meningkatkan kinerja guru, dapat 

juga menghambat segala kegiatan yang telah direncanakan, dengan demikian perlu ada 

kesadaran semua pihak dengan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan peranan kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru merupakan tolok ukur dalam 

pencapaian tujuan sekolah. Penelitian tersebut lebih fokus pada kepemimpinan Kepala 

Sekolah terhadap kinerja guru. Sementara dalam penelitian saya lebih fokus pada 

manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kecerdasan spiritual Peserta Didik 

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

5. Sarifuddin menulis tesis dengan judul: ‚Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis 

Kecerdasan Emosional di SMAN 1 Soppeng Riaja Kabupaten Barru Propinsi 

Sulawesi Selatan‛.
27

 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki: (1) kepemimpinan Kepala Sekolah 

berbasis kecerdasan emosional di SMA Negeri 1 Soppeng Riaja, kabupaten Barru; 

(2) upaya penerapan kepemimpinan Kepala Sekolah berbasis kecerdasan emosional yang 

dilakukan oleh kepala SMA Negeri 1 Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Hasil penelitian adalah upaya penerapan kepemimpinan Kepala Sekolah berbasis 

kecerdasan emosional di SMA Negeri 1 Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, melalui empat 

aspek kecerdasan emosional. Pertama, Situasi saat ini. Pada aspek ini kepala SMA Negeri 

1 Soppeng Riaja dalam mengerjakan tugas dan kebijakannya mengendalikan emosi yang 

                                                         
27

Sarifuddin, Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kecerdasan Emosional di SMAN 1 Soppeng 

Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, Tesis (Makassar: Universitas Muslim Indonesia (UMI) 

Sulawesi Selatan). 
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ditimbulkan oleh peristiwa hidup, tekanan pekerjaan, dan tekanan masalah pribadi agar 

tidak dapat mengganggu perasaannya, sehingga dapat mengerjakan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik dan efektif. Kedua, Pemahaman kecerdasan emosional. 

Pada aspek ini Kepala Sekolah memahami perasaan dirinya dan orang lain, 

mengendalikan ekspresi emosi serta memanfaatkan potensi emosi sebagai sumber energi 

dan sumber informasi dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kebijakan-

kebijakan. Ketiga, Kemampuan kecerdasan emosional. Pada aspek ini kepala SMA Negeri 

1 Soppeng Riaja mengaktualisasikan potensi diri yang meliputi intensionalitas, 

kreativitas, ketangguhan, dan hubungan antar pribadi dalam memotivasi dan 

menggerakkan stafnya agar bekerjasama berpartisipasi dalam meraih keberhasilan menuju 

kesempurnaan tujuan organisasi sekolah. Sedangkan ketidakpuasan konstruktif disikapi 

sebagai suatu rangsangan untuk mendapatkan kualitas dan inovasi. Kempat, Nilai-nilai 

dan keyakinan kecerdasan emosional. Pada aspek ini Kepala Sekolah mengedepankan 

kasih sayang, sudut pandang, ituisi, daya pribadi dan integritas dalam melaksanakan 

kebijakan-kebijakan dan dalam kerjasamanya dengan stafnya. 

Penelitian tersebut menekankan pada kepemimpinan Kepala Sekolah berbasis 

kecerdasan emosional dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sementara 

penelitian saya lebih menekankan pada manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap kecerdasan spiritual Peserta Didik dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan tentang gambaran manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I 

Makassar. 

b. Untuk menjelaskan tentang dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, sebagai bahan referensi dan sumber bacaan dalam menambah 

khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik di SMK YP-PGRI I Makassar serta memahami dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang terjadi. 

b. Kegunaan praktis, untuk menjadikan bahan masukan atau informasi kepada pihak 

pengelola pendidikan, khususnya Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik serta dijadikan sebagai bahan atau pedoman dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Manajemen Kepemimpinan 

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen secara etimologis (bahasa) berasal dari kata to manage yang berarti 

mengelola atau mengatur.
1
 Selaras dengan Gomes bahwa manajemen berasal dari kata 

kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. 

Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa manajemen merupakan suatu teknik untuk 

mengatur, oleh karena itu dalam manajemen diperlukan pengatur unsurunsur yang 

terkandung dalam unsur manajemen (man, money, methode, machines, materials, dan 

market), apa tujuan dalam mengatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan 

bagaimana mengaturnya.
2
 

Jika dilihat dari segi terminologi (istilah), maka ditemukan banyak definisi 

mengenai manajemen tersebut, tentunya disebabkan dari perbedaan sudut pandang para 

ahli dalam mendefinisikan manajemen. Pandangan Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan 

manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpin, 

pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas 

dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.
3
 Prajudi tidak menyebutkan 

keterlibatan orang lain melainkan makna secara umum telah berkenaan dengan usaha 

                                                         
1
Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Yogyakarta: Arruzi Media, 2014), h. 5. 

2
Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 

h. 1. 

3
Prajudi Atmosudirjo, Administrasi dan Manajemen Umum (Jakarta: Ghalia, 2006), h. 125. 
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orang lain. Peter P. Schoderbek mengatakan ‚Management is a process of achieving 

organizational goals through others‛.4 Manajemen adalah proses pencapaian tujuan-tujuan 

secara terorganisir melalui (kerjasama) dengan orang lain. 

George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya Principle of Management 

yang dialih-bahasakan oleh G. A. Ticoalu mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang ke arah tujuan organisasional. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya 

adalah ‚managing‛ pelaksanaan, sedang pelaksanannya disebut manajer atau pengelola.
 5
 

James A. F. Stoner dalam T. Hani Handoko mengemukakan bahwa Manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dam pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
6
 

T. Hani Handoko mengemukakan bahwa: 

Manajemen melibatkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Stated 
Goals). Ini mengandung arti bahwa para manajer organisasi apa pun berupaya untuk 
mencapai berbagai hasil akhir spesifik. Hasil-hasil akhir ini tentu saja unik bagi 
masing-masing organisasi. Pada dasarnya manajemen adalah bekerja dengan orang-
orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi 
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan 
(directing) dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).

7
 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut bahwa manajemen adalah suatu proses 

sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia 

                                                         
4
Peter P. Schoderbek, et. al., Management (London: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 2001), 

h. 8. 

5
George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Managemen, Priciple of Management (Dasar-

dasar Manajemen) terj. G. A. Ticoalu  (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 1. 

6
T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), h. 8. 

7
T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi 2, h. 10 
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lainnya serta sumber-sumber lainnya menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan juga mengartikan manajemen 

sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi 

suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. 

Ayat al-Qur’an yang berbicara tentang manajemen secara umum, bahkan fungsi-

fungsi di setiap manajemen. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Sajdah/32: 5 

tentang manajemen secara umum: 

 َٓ ًَ ٌَ الصَّ مْرَيِ
َ
َ يدَُبرُِّ الْأ ًَّ ءِ الََِ الَْْ رضِْ ثـُىَّ يَاْرُجُ إلََُِِْ يِْْ ينَْم  كََنَ يِقْدَارُهُٓ اهَفَْ شََةَ  مِّ
وْنَ   تاَُدُّ

Terjemahnya: 

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-
Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.8 

Berdasarkan tafsir Jalalain disebutkan tentang ayat ini, bahwa Allah swt. yang 

mengatur (memanajemen) segala urusan, baik urusan di langit maupun urusan di bumi 

tentunya selama dunia masih ada. Kemudian naiklah urusan dan pengaturan itu 

kepadaNya dalam satu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian 

di dunia.
9
 

Melalui penafsiran ayat tersebut, maka dapat dijadikan perumpamaan akan 

kekuasaan Allah, keagungan, dan kebesaran-Nya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

senantiasa mengatur segala bentuk urusan yang ada di bumi, baik itu di langit maupun di 

bumi. Berarti dapat pula dikatakan bahwa setiap manusia, organisasi, lembaga, madrasah, 

sekolah dan seterusnya juga mesti melakukan pengaturan (manajemen) dari organisasi 

                                                         
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1,  h. 415. 

9
Jalaluddin Almahalli dan Jalaluddin Assuyuti, Tafsir Jalalain (Semarang: Usaha Keluarga,tt), 

h. 342. 
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atau lembaga yang dikelola sebagai perwujudan menjalankan perintah Allah swt. dalam 

pengaturan segala sesuatu. Karena Allah swt. Maha Kuasa melakukan pengaturan 

terhadap segala sesuatu yang ada di dunia, baik dengan makhluk, manusia, atau suatu 

lembaga sudah sepatutnya melakukan pengaturan tersebut. Dari beberapa pendapat di 

atas, maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian 

kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (penggerakan dan 

pengendalian/pengawasan), dan evaluasi, yang dilakukan untuk menentukan dan 

mencapai tujuan. 

b. Unsur-unsur Manajemen 

Adapun unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut: 

1) Manusia (Man). Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai  

tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau manusianya. 

Berbagai kegaitan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai  tujuan seperti yang 

dapat ditinjau dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, 

pengarahan, dan pengawasan atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti 

penjualan, produksi, keuangan dan  personalia.  

2) Material (Material). Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan 

matrial atau bahan-bahan. Oleh karna itu, material dianggap pula sebagai alat atau 

sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 

3) Mesin (Machine). Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu 

mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan, sebaliknya 

mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. 

4) Metode (Method). Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia 

dihadapkan kepada berbagai alternatif metode menjalankan pekerjaan tersebut 
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sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk 

mencapai tujuan.  

5) Uang (Money). Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedimikian  rupa 

agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran  proses 

manajemen sedikit banyak dipengruhi oleh pengelolaankeuangan.
10

 

6) Pasar (Markets). Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana manajemen 

penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk mengetahui  bahwa pasar bagi 

hasil produksi. Jelas tujuan perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai 

sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal 

mempertahankan pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil 

produksinya.
11

 

Berdasarkan beberapa unsur-unsur manajemen di atas dapat disimpulkan,  bahwa 

manusia adalah unsur dan sarana utama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Berbagai kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti dari sudut 

pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan  pengawasan 

hanya dapat dilakukan oleh manusia. 

c. Dasar Tujuan Manajemen 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pada umumnya para ahli  

memiliki kesamaan dalam mendefinisikan manajemen pendidikan yang secara umum 

memiliki dasar dan tujuan. Manajemen akan tercapai dengan baik apabila didasarkan atas 

asas atau landasan yang tepat. 
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Agustini, Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen (Jakarta: Citra Pustaka, 2013), h. 61. 

11
Agustini, Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen, h. 62. 
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Adapun pelaksanaan administrasi (manajemen) pendidikan di Indonesia ada dua 

macam asas atau dasar yaitu: 

1) Asas idiil 

a) Pelaksanaan sistem manajemen pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu 

sistem pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 karena pada 

hakikatnya adalah manajemen pendidikan substansi dari sistem pendidikan secara 

luas.
12

 

b) Sebagai tinjak lanjut dari dasar tersebut sistem pendidikan perlu diwadahi melalui 

sistem pendidikan nasional sebagai satu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan 

pendidikan yang berkaitan dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan 

pendidikan nasional.
13

 

2) Asas operasional 

Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: ...bertujuan 

untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
14

 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memerlukan empat strategi 

pokok sebagai dasar dan tujuan manajemen pendidikan yaitu: pemerataan kesempatan 
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Tim Pengembangan MKDK, Administrasi Pendidikan (Semarang: IKIP Semarang Press, 2003), 

h. 5. 
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Muwardi Sutedjo, et.al.., Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Direktorat jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 8. 

14
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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pendidikan, relevansi pendidikan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan/ 

manajemen Pendidikan.
15

  

Berdasarkan pengertian teknis produktivitas dapat diukur dengan dua standar 

utama, yaitu produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Secara fisik, produktivitas diukur 

secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (panjang, berat, lamanya waktu, jumlah). 

Sedangkan berdasarkan nilai, produktivitas diukur atas dasar-dasar nilai kemampuan, 

sikap, perilaku, disiplin, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan/tugas. 

Secara rinci tujuan manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut: 

1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM). 

2) Terciptanya Peserta Didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

3) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

4) Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi 

pendidikan. 

5) Teratasinya masalah mutu pendidikan.
16

 

Pendapat di atas yang membahas tentang tujuan manajemen pendidikan dapat kita 

analisis bahwa tujuan manajemen pendidikan digunakan untuk memperoleh cara, teknik, 

dan metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas 
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Tim Pengembangan MKDK, Administrasi Pendidikan, h. 5. lihat juga Undang-undangn RI No, 20 

Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasanannya, h. 64. 

16
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
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seperti tenaga, dana, fasilitas, material maupun spiritual dapat terorganisasi guna 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

d. Fungsi Manajemen 

Menurut Wursanto bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling).
17

 Di 

bawah ini akan dijelaskan dari keempat fungsi manajemen tersebut. 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan 

semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai 

tujuan.
18 

Fungsi ini menimbulkan implikasi bahwa tahap pertama yang harus dilakukan 

dalam perencanaan adalah menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. 

Perencanaan dalam Islam merupakan bagian terpenting dalam tercapainya tujuan 

pendidikan Islam sebagaimana firman-Nya QS al-Ḥasyr/59: 18.

 َ َُناْ اتَّقُنْا اللِّّ ٌَ ايَٰـ ِيْ مََ الََّّ َ  يـَٰآيَُّ يَتْ هدَِد  وَاتَّقُناْ اللِّّ َ قدََّ ًْسم يَّ ََ َ  وَتَْـََرُْرْ   خَبرِْم  انَِّ اللِّّ
ونُْنَ  ًَ َ تَاْ ًَ ِ     ب

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.

19
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I.G. Wursanto, Dasar-Dasar Manajemen Umum (Jakarta: Pustaka Dian, 2000), h. 20. 
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Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa setiap orang hendaknya untuk memperhatikan 

apa yang telah diperbuat untuk hari esok yaitu untuk menghadapi hari kiamat.
20 

Ayat 

tersebut menerangkan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman agar bertakwa kepada-Nya dan diperintahkan untuk memperhatikan apa yang 

telah diperbuat (direncanakan) sebelumnya untuk kepentingan hari yang akan datang. 

Tampak jelas Allah swt. memerintahkan untuk menyusun sebuah rencana agar tujuan 

yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dalam kehidupan. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan komponen dalam proses kerja sama sehingga tercipta 

suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS ‘Ali ‘Imrān/3: 103. Allah swt 

menyampaikan tentang perlunya pengorganisasian tersebut: 

ِ عَويَلُْىْ إذِْ لَُجُْىْ  ًَتَ اللِّّ قنُْاۖ وَاذلُْرُوْا ٍاِْ رَّ ًَ لَْ تَ ِ جَيِاْ َ وَّ ناْ بِِبَنِْ اللِّّ ًُ وَاعْجصَِ
ٌَ اعَْدَاءٓ  فَََ هَّفَ بَنَْ قوُنُْرلُِىْ فََصَْبحَْجُىْ بـِ رَة  يِّ ًْ َ حُ ًَ جُِصٓ اخِْنَاٍَ  وَكَُجىُْ عََلٰ شَ ًَ َاِْ

ُ هلَُىْ ايٰجُِِٰ هاََوَّلُىْ تَمْجدَُوْنَ  ُ اللِّّ رِ فََََقَْذَكُىْ يَِّمََْ  لَذٰلكَِ يـُبَنِّ  النََّ
Terjemahnya: 

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
(masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

22
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Jalaluddin, Tafsir Jalalain., h. 342. 
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Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan 

Keagamaan, Konsep Dasar Manajemen Madrasah Mandiri, 2003, h. 15. 
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Berdasarkan tafsir Jalalain diterangkan bahwa Allah swt. berfirman: berpegang 

teguhlah kalian dengan agama Allah swt. semuanya dan janganlah kalian berpecah belah 

setelah Islam. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian dimana kalian sebelum Islam 

bermusuhan lalu Allah swt. mempersatukan hati kalian dengan Islam. Sehingga dengan 

nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara dalam agama dan wilayah kekuasaan.
23

 

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah swt. memerintahkan kepada seluruh umat Islam 

agar saling berpegang teguh pada Islam yaitu melakukan pengorganisasian pada wada 

yang ada haruslah kokoh dan kuat dalam sebuah wadah untuk menyiarkan Islam yaitu 

pada sebuah  perhimpunan (organisasi) yang benar telah tersusun kekuatannya.  

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat 

untuk ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan 

dan terbentuknya suatu kelompok kerja yang efektif.
24

 Dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian adalah proses pembagian kerja untuk melaksanakan rencana dan 

menetapkan hubungan antara pemimpin dan bawahanya untuk mencapai tujuan  yang 

diinginkan. 

3) Pengarahan (directing) 

Menurut Siswanto bahwa pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan pemberian perintah dan saran.
25

 Begitu juga halnya dengan Amir bahwa 

pengarahan (directing) adalah membuat pegawai mengerjakan apa yang seharusnya 

                                                         
23

Jalaluddin, Tafsir Jalalain, h. 249. 
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Chairul Azuar, ‚Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Fungsi Guru di SMA 
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 24. 
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dikerjakan dan memotivasinya untuk mencapai tujuan organisasi, ada yang mengatur, 

mengarahkan, memotivasi, memberikan sangsi dan lain-lain.
26

 

Apabila berbicara tentang pengarahan (directing) maka akan sama dengan 

actuating atau motivating,
27

 begitu juga Amir yang menyatakan pengarahan (directing) 

sama dengan memimpin (leading) dan pengambilan keputusan sebagai realisasi dari 

perencanaan menjadi implementasi.
28

 Artinya pengarahan (directing) dapat dimaknai 

sebagai motivating atau memberi motivasi dan memimpin (leading) serta pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, apabila ingin mengarahkan (directing) maka seorang 

pimipinan organisasi atau manajer setidaknya memiliki ciri utama menurut Kramers yang 

dikutip, yaitu: a) Mampu menyebarkan antusiasme dan kegigihan kerja. b) Para pemimpin 

harus memahami peran kritis budaya, dan mengelola implementasinya untuk melakukan 

perubahan yang diperlukan. c) Menciptakan dan melakukan adaptasi produkproduk 

‛generasi masa depan‛. Tentunya dengan visi yang canggih dalam mengantisipasi masa 

depan. d) Memanfaatkan ide-ide terbaik, terlepas dari mana ide tersebut berasal.
29

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana telah dibuat pimpinan atau manajer bisa saja 

rapi sekali, sasaran yang dibuat dalam rencana itu bisa saja sangat optimis, namun tetap 

perlu memberikan dorongan semangat. 

Pengarahan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai proses menuntun 

kegiatan-kegiatan para anggota organisasi kearah yang tepat.Arah yang tepat adalah arah 
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Mohammad Faisal Amir, Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan, Konsep, dan Penilaian Kinerja di 

Perusahaan (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2006), h. 10. 
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yang dapat menggantarkan pada tercapainya tujuan dari sistem manajemen. Tujuan utama 

dari pengarahan yaitu meningkatkan pencapaian tujuan sistem manajemen dengan cara 

menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi pada arah yang tepat. 

4) Pengawasan (Controlling) 

Fungsi pengawasan atau pengendalian adalah fungsi yang harus dilaksanakan 

manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa 

organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan.  Pengawasan adalah keseluruhan upaya 

pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna  menjamin bahwa kegiatan tersebut 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Didin dan herdi
 
Menyatakan 

bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, 

mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.
30

 

Adapun ayat yang membahas tentang pengawasan yaitu pada QS Qāf/50: 16-18. 

ٌْ حَبنِْ  ٌُ اقَرَْ ُِ الََُِِْ يِ ۖ وَنََْ  ُ صُ ًْ ََ ََاْوىَُ يََ ثنُشَْنسُِ بُِص  َََ الِْْ نصَْـَنَ وَ وَهقََدْ خَوقَْ
ٌِ  (١٦)النَْريِدِْ  ًِنِْ وعََ ٌِ الََْ جَوقَّنِِٰ عَ ًُ ْ َلِ  إذِْ يَجَوقَََّّ ال ًَ يََ (١١) قاَيِدْم  الشِّ
يُِْ رقَيِ ُْم عَجيِدْم يوًَْظُِ  ٌْ قنَْل  الَِّْ لََ  (١١)يِ

Terjemahnya:   

Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 
dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. 
(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang duduk di sebelah 
kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu yang diucapkanya melainkan 
ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).

31
 

Kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwa kalimat ‚lebih dekat dari urat lehernya‟ 

adalah ilmu Allah, artinya bahwa ilmu Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam 
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semesta ini termasuk bisikan hati manusia‛.
32

 Berdasarkan penafsiran ayat tersebut berarti 

berkaitan tentang pengawasan Allah swt. akan setiap perbuatan manusia. Segala gerak 

gerik yang dilakukan pasti dalam pengawasan sang Pencipta yaitu Allah swt. 

2. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Istilah kepemimpinan atau leadership berasal dari kata ‚pemimpin‛ atau ‚leader‛. 

Berbagai teori dan pendapat para ahli mengenai kepemimpinan di antaranya: Miftah 

Toha, menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas 

sebuah kelompok yang diorganisir untuk mencapai tujuan.
33

 

Menurut Soekarto Indrafachrudi, dkk. Kepemimpinan adalah: 

Berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat 
mempengaruhi mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu 
memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu 
yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

34
 

Kepemimpinan dalam satu situasi terlihat adanya unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Orang yang dapat mempengaruhi orang lain di satu pihak; 

2) Orang yang mendapat pengaruh di lain pihak; 

3) Adanya maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai; 

4) Adanya serangkaian tindakan tertentu untuk mempengaruhi dan untuk mencapai 

maksud atau tujuan-tujuan itu.
35
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, membimbing, mengarahkan atau memaksa orang 

lain untuk berbuat itu terlihat di dalam proses memimpin yang terjadi dalam hubungan 

antar manusia dengan manusia lain, maupun antara individu dengan kelompok individu 

yang terorganisir secara temporer atau permanen dalam suatu wadah yang disebut 

organisasi, lembaga, kantor atau bentuk-bentuk kelompok lainnya. 

Allah swt. menegaskan bahwa manusia sebagai pemimpin untuk menata dan 

mengelola bumi ini. Sebagai mana diterangkan dalam QS al-Baqarah/2: 30.

ْ جََعِنم يِْ  وـٰــٓئمَِةِ إنِِّّ ًَ ٌْ  وَاذِْ قََلَ رَرُّكَ لوِْ ـة  قََلنُآْاتَََاَْنُ فيِمََْ يَ ًَ الَْْرضِْ خَويِْ
عْوىَُ يََ لَْ 

َ
ْٓ أ سُ لكََ  قََلَ إنِِّّ َُقَدِّ ًْدِكَ وَ ٌُ نصَُبحُِّ بَِِ صِدُفيِمََْ وَيصًَْكُِ الّيََِءَٓ  وَنََْ ًْ يُ

نْنَ  ًُ  تاَْوَ
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak 
menjadikan khalifah di muka bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami 
bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

36
 

Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata Khalifah pada mulanya berarti yang 

menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, 

ada yang memahami kata khalifah disini dalam arti yang menggantikan Allah dalam 

menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Betapapun, ayat 

ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah 

swt, makhluk yang diserahi tugas yakni Adam as dan anak cucunya. Kekhalifahan 

mengharuskan mahkluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
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petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai 

dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.
37

 

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya hadirnya manusia di muka 

bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjadi pemimpin di muka bumi untuk 

mengelola semesta. Terutama mengelola dirinya maupun mengelola manusia lain sebagai 

seorang pemimpin. Kendati demikian manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah swt. 

dalam bentuk yang sempurna dan diciptakan secara berkelompok-kelompok yaitu 

bersuku-suku atau berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal antara satu dengan 

yang lain. Diantara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ataupun berorganisasi tentu ada 

yang dapat mengelolanya yaitu seorang pemimpin. Hal terpenting dalam konsep 

kepemimpinan adalah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk yang baik atau 

menunjukkan jalan positif kepada orang yang dipimpinnya. Diperlukan adanya kecakapan 

dan keterampilan Khusus untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan yang dimaksud 

sehingga akan tercipta suasana kerja sama yang baik antara sesama dalam kelompok. 

Kecakapan atau keterampilan yang dimaksud di sini sering diistilahkan sebagai ‚Human 

Relation‛ yaitu keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat formal antara atasan 

dengan bawahan yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa untuk menciptakan 

suatu ‚Team Work‛ yang baik disertai suasana kerja sama yang intim dan harmonis 

dalam rangka pencapaian tujuan bersama dengan kelompok atau organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan antara sesama dalam 

suatu kelompok sangat menentukan mekanisme kerja kepemimpinan dalam rangka 

pencapaian tujuan sehingga mutlak harus dipertimbangkan. Seorang pemimpin dalam 

instansi pemerintahan misalnya harus mampu memberikan arahan, bimbingan dan 
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petunjuk kepada jajaran yang berada di bawahnya sehingga efektivitas tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dapat terwujud. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan yang 

dimaksudkan dalam lingkungan keluarga, orang tua sebagai pemimpin keluarga atau 

rumah tangga harus mampu memberikan petunjuk-petunjuk dan arah serta bimbingan 

yang diperlukan anak-anaknya sehingga tujuan keluarga, sehingga tujuan keluarga dalam 

rangka memperoleh keturunan yang baik, taat kepada agama, rajin dalam beribadah, 

hormat kepada sesama manusia dapat tercapai. Sebaliknya, jika orang tua tidak mampu 

memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, maka keinginan untuk memperoleh anak yang 

saleh, taat beribadah kemungkinannya sulit diwujudkan. 

Menurut Imam Munawir bahwa jalinan harmonis antara pemimpin dan yang 

dipimpin adalah sangat menentukan, sebab kepemimpinan adalah hubungan yang erat 

antara seorang dan sekelompok orang yang berkumpul karena adanya kepentingan 

bersama. Hubungan tersebut ditandai dengan tingkah laku yang bertujuan memberikan 

bimbingan, arahan serta petunjuk kepada orang yang dipimpinnya.
38

 

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa inti sari dalam kepemimpinan adalah 

kemampuan membimbing, mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku orang lain atau 

yang dipimpinnya sehingga dalam ajaran pendidikan Islam seseorang baru dikatakan 

pemimpin yang baik jika ia telah mampu menerapkannya. 

b. Tipe Kepemimpinan 

Perwujudan setiap tipe kepemimpinan tidak terlepas dari pengaruh kondisi yang 

selalu berubah-ubah. Artinya penerapan setiap tipe kepemimpinan tergantung pada 

kemampuan pemimpin dalam menganalisa dan memanfaatkan kondisi yang dapat 

berubah-ubah itu. Adapun tipe kepemimpinan tersebut sebagai berikut: 
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1) Pemimpin Otokratik atau Otoriter 

Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe yang paling tua dikenal manusia. 

Menurut Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari bahwa: 

Kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok 
kecil orang yang di antara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. 
Pimpinan beranggapan bahwa dirinya lebih dalam segala hal dan memandang 
rendah kemampuan bawahannya. Perintah pemimpin tidak boleh dibantah.

39
 

Senada dengan pendapat tersebut Daryanto (2011: 134) mengemukakan bahwa 

dalam tipe ini pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Perintah pimpinan 

dipandang sebagai satu-satunya yang paling benar sehingga tidak boleh dibantah. Oleh 

karena itu tidak ada pilihan lain bagi bawahan selain tunduk dan patuh di bawah 

kekuasaan sang pemimpin.
40

 

Sementara itu Sudarwan Danim mengartikan otokratik sebagai tindakan 

menurut kemauan sendiri, setiap produk pemikiran dipandang benar, dan keras kepala. 

Kepemimpinan otokratik beranggapan bahwa pimpinanlah yang memiliki tanggung 

jawab penuh terhadap organisai.
41

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari 

kepemimpinan otokratik adalah kekuasaan yang berada di tangan pemimpin dan tidak 

memperbolehkan bawahannya untuk ikut campur tangan, sehingga bawahan hanya 

dijadikan sebagai pelaksana keputusan. Pemimpin dengan tipe ini biasanya cenderung 

egois, karena sifatnya yang ingin menjadi penguasa tunggal dan tidak menganggap 

serta tidak memperdulikan bawahannya. Segala keputusan dibuat sendiri dan 

mengharuskan bawahannya untuk melaksanakan. 
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2) Pemimpin Permisif atau Bebas (Laissez Faire) 

Sudarwan Danim menyatakan bahwa arti dari kata permisif adalah serba boleh, 

serba mengiyakan, tidak mau ambil pusing, dan tidak bersikap dalam makna 

sesungguhnya. Pemimpin tidak mempunyai pendirian yang kuat, sikapnya serba 

boleh.
42

 

Tipe ini menunjukan bahwa pemimpin berkedudukan sebagai simbol. 

Pemimpin memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin untuk mengambil 

keputusan serta melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-

masing anggota kelompok. Kepemimpinan dijalankan tanpa berbuat sesuatu, karena 

sudah diserahkan kepada orang-orang yang dipimpin. Akan tetapi jika terjadi 

kesalahan, maka pemimpin selalu berlepas tangan karena merasa tidak ikut 

menetapkannya. 

Senada dengan pendapat tersebut Daryanto mengemukakan bahwa 

kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang 

dipimpin. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat, yang dilakukan 

dengan memberi kesempatan untuk bertanya bagi anggota kelompok yang 

memerlukan.
43

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka tipe kepemimpinan laissez faire 

merupakan tipe kepemimpinan yang memposisikan pemimpin hanya sebagai simbol. 

Dapat dikatakan pula bahwa tipe ini merupakan kebalikan dari tipe otoriter, karena 

dalam tipe ini bawahan diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dan melakukan 

kegiatan sesuai dengan keinginan mereka. Berbeda dengan tipe otoriter di mana 
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bawahan hanya dianggap sebagai pelaksana yang tidak boleh ikut campur dalam segala 

urusan. 

3) Pemimpin Demokratis 

Sudarwan Danim menyatakan bahwa inti demokrasi adalah keterbukaan dan 

keinginan memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Landasan dari 

kepemimpinan demokratis adalah anggapan dengan adanya interaksi dinamis maka 

tujuan organisasi akan tercapai.
44

 

Tipe kepemimpinan tersebut seorang pemimpin selalu mengikutsertakan 

seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Sebagian kekuasaan 

pemimpin diberikan kepada bawahan agar bawahan merasa turut bertanggung jawab 

untuk menyesesaikan tugas yang ada.  

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari mengemukakan bahwa dalam tipe ini 

manusia dipandang sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau 

organisasi.
45

 Dalam tipe kepemimpinan ini selalu terlihat usaha untuk memanfaatkan 

setiap orang yang dipimpin dengan cara memberikan kesempatan pada mereka untuk 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pemimpin dengan tipe demokratis dihormati dan 

disegani, karena mampu mengembangkan, memelihara, dan menjaga kewibawaan, 

dengan dasar hubungan manusiawi yang efektif. 

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan 

terarah. Pembagian tugas disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas memungkinkan agar setiap anggotanya berpartisipasi secara aktif.
46

 Hal 
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tersebut bertujuan agar setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat 

diberikan untuk mencapai tujuan organisasinya. 

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam tipe kepemimpinan yang demokratis terjadi interaksi dinamis antara pemimpin 

dengan bawahan, karena pemimpin memberikan kesempatan pada orang-orang yang 

dipimpin untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin selalu 

mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan dan sangat mementingkan 

musyawarah, sehingga pemimpin mengesampingkan kepentingan pribadi demi 

tercapainya tujuan bersama. 

4) Pemimpin Karismatik 

Robbins menyatakan bahwa teori pemimpin karismatik merupakan 

keberlanjutan dari teori atribusi. Teori ini menyatakan bahwa para pengikut memiliki 

hubungan yang luar biasa yang disebabkan oleh pengamatan terhadap perilaku-perilaku 

tertentu dari seorang pemimpin.
47

 Pendapat lain yang dikemukakan oleh Yukl 

kebanyakan teoritikus berpendapat bahwa karismatik merupakan hasil persepsi 

anggota dan atribut-atribut yang dimiliki pemimpin yang dipengaruhi oleh 

kemampuankemampuan aktual, perilaku pemimpin pada kepemimpinannya yang 

mempedulikan kebutuhan-kebutuhan individual maupun kolektif para anggotanya.
48

 

Menurut Yukl  pemimimpin karismatik memiliki perilaku-perilaku berikut ini, 

yaitu: 

a) Pemimpin karismatik memiliki perilaku yang dipercaya anggotanya bahwa 

pemimpin merupakan orang yang memiliki kompetensi sehingga semua keputusan 
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yang diambil seorang pemimpin akan memberikan kesan dan kepercayaan bagi 

anggotanya yang pada akhirnya anggota menjadi lebih patuh dan taat. 

b) Pemimpin karismatik berperilaku yang lebih menekankan pada tujuantujuan 

ideologis yang berkaitan dengan tujuan bersama/kelompok berdasarkan nilai-nilai, 

cita-cita, serta aspirasi-aspirasi anggotanya. 

c) Pemimpin karismatik memiliki visi yang menarik mengenai gambaran masa depan 

organisasi sehinggga anggota menjadi memiliki ikatan emosional dan lebih 

termotivasi serta merasa pekerjaan yang dilakukannya bermakna, kemudian hal 

tersebut mendorong para anggota berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

d) Pemimpin karismatik memberikan contoh perilaku agar para anggotanya 

mengikutinya. Pemimpin mampu memberikan pengaruh lebih karena anggota telah 

memiliki kesamaan keyakinan dan nilai-nilai, sehingga hal tersebut mengakibatkan 

kepuasan dan motivasi anggota menjadi lebih besar. 

e) Pemimpin karismatik akan mengkomunikasikan harapanharapannya kepada 

anggota dan pada saat yang bersamaan pemimpin juga akan memberikan 

kepercayaan kepada anggotanya. 

f) Pemimpin karismatik berperilaku yang dapat menimbulkan motivasi untuk 

pencapaian tujuan kelompok. Pemimpin karismatik memberikan motivasi dengan 

memberikan tugastugas yang kompleks, menantang, inisiatif, berisiko sehinggga 

anggota menjadi lebih bertanggung jawab dan tekun.
49

 

 

 

                                                         
49

Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi, h. 146. 



41 

 

B. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Secara etimologis, Kepala Sekolah merupakan padanan dari  school principal  

yang bertugas dalam menjalankan principalship atau kekepalasekolahan. Istilah 

kekepalasekolahan, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

sebagai Kepala Sekolah.
50

 

Kepala Sekolah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat 

diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga sedangkan 

sekolah dapat diartikan sebagai wadah atau lembaga pendidikan dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar.
51 

Kepala Sekolah adalah orang yang terpilih secara selektif dari 

guru- guru yang ada di suatu sekolah.
52 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin dilembaganya, 

maka dia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan 

dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.  

Kepala Sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau 

tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan Peserta 

Didik yang menerima pelajaran.
53
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah adalah 

guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada 

suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Tugas utama Kepala Sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sekolah 

adalah sebagai berikut:
 

a. Memimpin dan mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau 

lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok 

b. Meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. 

c. Mengingatkan tujuan akhir dari perubahan. 

d. Membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah dan 

membina hubungan antar pihak yang berkaitan. 

e. Menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan.
 54

 

Menurut Aswarni Sujud, Moh. Saleh dan Tatang M. Amirin dalam Daryanto 

bukunya ‚Administrasi Pendidikan‛ menyebutkan bahwa fungsi Kepala Sekolah adalah 

sebagai berikut: 

a. Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah. 

b. Pengatur tata kerja sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan mengatur pembagian 

tugas dan mengatur petugas pelaksana, menyelenggarakan kegiatan. 

c. Pensupervisi kegiatan sekolah, meliputi: mengatur kegiatan, mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membimbing dan meningkatkan 

kemampuan pelaksana.
55
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Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin adalah 

memperhatikan dan mempraktikkan tugas dan fungsi kepemimpinan dalam kehidupan 

sekolah. 

Tugas pokok dan fungsi Kepala  Sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah: 

a. Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan 

dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian. 

b. Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf 

dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf. 

c. Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan 

memberi contoh eksternal marketing. 

d. Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua 

staf dan warga sekolah. 

e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan 

pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis sistematis 

maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi 

konflik.
56

 

Kepala Sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja di 

dalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerja sama tim (team work) 

di bawah kepemimpinannya, program pendidikan untuk para Peserta Didik harus 

direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi. Pelaksanaan program Kepala 

Sekolah harus dapat memimpin secara profesional, para staf pengajar, bekerja secara 

ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada perbaikan proses 

belajar mengajar secara terus-menerus. Secara lebih operasional tugas pokok Kepala 
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Sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 

secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 162 

Tahun 2003 dalam Doni Juni Pariansyah tentang pedoman  penugasan  guru sebagai 

Kepala Sekolah disebutkan bahwa tugas Kepala Sekolah sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, ledear, entrepreneur, dan climate creator. Tugas-tugas tersebut 

sering disingkat dengan EMASLEC.
57

 

Adapun tugas Kepala Sekolah sebagai EMASLEC adalah sebagai berikut: 

a. Pendidik (Educator). Dalam melakukan fungsinya sebagai pendidik, Kepala Sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan professional tenaga 

kependidikan disekolah. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi nasehat 

kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan 

serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, 

motivating class, dan mengadakan program akselerasi (acceleration) bagi Peserta 

Didik yang cerdas di atas normal. 

b. Manajer (Manager). Sebagai manajer, Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang 

mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan efektif dan efisien. 

Terdapat tiga keterampilan minimal yang perlu dimiliki oleh Kepala Sekolah sebagai 

seorang manajer, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan kemanusiaan, serta 

keterampilan teknis. 

c. Pelaku Administrasi (Administrator). Kepala Sekolah harus memiliki  kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi Peserta Didik, mengelola 
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administrasi personalia, mengelola administrasi sarana prasarana, mengelola 

administrasi kesiapan dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

d. Pengawas (Supervisior). Tugas Kepala Sekolah sebagai supervisor adalah melakukan 

supervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi merupakan 

suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor 

dalam mempelajari tugas sehari-hari disekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan 

dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada orang tua 

Peserta Didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat 

belajar yang lebih efektif. 

e. Pemimpin (Ledear). Kepala Sekolah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasi tugas. 

f. Pengusaha (Enterpreneur). Kepala Sekolah sebagai entrepreneur harus  mampu 

memiliki berbagai macam keahlian yang keahliannya itu dapat diteruskannya kepada 

orang-orang yang dipimpinnya. 

g. Pencipta Iklim (Climator Maker). Kepala Sekolah sebagai climator maker harus 

mampu menyusun berbagai rencana kerja yang kemudian menuangkan dalam bentuk 

perangkat kerja yang dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah harus 

bertanggungjawab atas terlaksanakannya seluruh program pendidikan disekolah. Untuk 

dapat merealisasikan semua tugas dan fungsi kepemimpinannya maka Kepala Sekolah 

hendaknya mengetahui jumlah pembantunya, mengetahui nama-nama pembantunya, 
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mengetahui tugas masing-masing pembantunya, memelihara suasana kekeluargaan dan 

memperhatikan kesejahteraan para pembantunya. 

3. Strategi Kepala Sekolah 

Strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistematik dalam 

melaksanakan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam 

pencapaian tujuan.
59 

Kepemimpinan Kepala Sekolah secara signifikan mempengaruhi 

keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan  dan tujuan setiap sekolah. 

Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai pengaruh, pengendali sekaligus melakukan 

kontrol terhadap peleksanaan seluruh rencana yang telah, sedang, dan akan 

dilaksanakan.
60

 

Sedangkan kepemimpinan Kepala Sekolah yaitu kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk mengarahkan, membimbing dan mengatur orang lain. Dalam hal seperti 

ini, maka strategi kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan sebuah rencana yang 

dimiliki seseorang dengan kemampuan semaksimal mungkin dalam menjalankan 

tugasnya. Unsur yang terlibat dalam situasi kepemimpinan antara lain yaitu orang yang 

dapat mempengaruhi orang lain di satu pihak, orang yang dapat pengaruh di lain pihak, 

adanya maksud-maksud atau tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, adanya 

serangkaian tindakan tertentu untuk mempengaruhi dan untuk mencapai maksud atau 

tujuan tertentu itu.
61

 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa strategi itu merupakan alat 

manajemen yang sangat kuat dan merupakan sebuah langkah dalam mencapai kesuksesan 
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organisasi. Kepala Sekolah harus memiliki pilihan-plihan keputusan tentang cara terbaik 

untuk mengoptimalkan sumber daya guna mencapai misi dan tujuan organisasi. 

4. Standar Kompetensi Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai 

ketrampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. 

Suhertin mengartikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Kompetensi diperoleh melalui berbagai macam 

pendidikan dan pelatihan yang  diikuti sesuai dengan standar dan kualitas tertentu dengan 

tugas yang akan dilaksanakan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Supandi 

bahwa: 

Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, dan 
bukan semata-mata pengetahuan saja. Kompetensi menuntut kemampuan kognitif, 
kondisi afektif, nilai-nilai dan keterampilan tertentu yang khas dan spesifik 
berkaitan dengan karakteristik jabatan atau tugas yang dilaksanakan. Kepala 
Sekolah yang memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti berwenang 
atas jabatan atau tugas yang diberikan dengan kata lain memenuhi persyaratan 
kompetensi.

62
 

Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan seorang Kepala Sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara 

konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten dalam mengambil keputusan 

tentang penyediaan,  pemanfaatan  dan peningkatan potensi sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah/ 

Madrasah, seorang wajib memenuhi standar Kepala Sekolah/Madrasah yang berlaku 
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nasional. Pasal 2, menegaskan Standar Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.
63

 

Adapun lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa Kepala Sekolah 

harus memiliki standar kompetensi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi 

manajerial, (3) kompetensi supervisi dan (4) kompetensi sosial‛.
64

 

Adapun penjelasan secara spesifik tentang standar kompetensi yang harus dimiliki 

Kepala Sekolah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah dapat dilihat dari kepribadian Kepala 

Sekolah menyangkut akhlak-akhlaknya yang mulia, mengembangkan budaya dan tradisi 

akhlak mulia, menjadi teladan bagi komunitas disekolah, memiliki integritas kepribadian 

sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai 

Kepala Sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dan 

mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah 

serta memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

Dimensi kompetensi dan indikator kompetensi kepribadian adalah sebagai 

berikut: 

1) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin; 

(a) Selalu konsisten dalam berfikir, bersikap, berucap, dan berbuat dalam setiap 

melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. 
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(b) Memiliki komitmen/loyalitas/dedikasi/etos kerja yang tinggi dalam setiap 

melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. 

(c) Tegas dalam dalam mengambil sikap dan tindakan sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. 

(d) Disiplin dalam melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. 

2) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Sekolah/ 

madrasah; 

(a) Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktik baru 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya. 

(b) Mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa 

keingintahuannya terhadap kebijakan, teori, praktik baru sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. 

3) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; 

(a) Kecenderungan untuk selalu menginformasikan secara transparan dan 

proporsional kepada orang lain atas segala rencana, proses pelaksanaan, dan 

keefektifan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. 

(b) Terbuka atas saran dan kritik yang disampaikan oleh atasan, teman sejawat, 

bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. 

4) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai 

Kepala Sekolah/madrasah; 

(a) Memiliki stabilitas emosi dalam setiap menghadapi masalah sehubungan dengan 

suatu tugas pokok dan fungsi. 

(b) Teliti, cermat, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu tugas 

pokok dan fungsi. 
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(c) Tidak mudah putus asa dalam menghadapai. 

(d) Segala bentuk kegagalan sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan 

fungsi. 

5) Memiliki  bakat  dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan; 

(a) Memiliki minat jabatan untuk menjadi. 

(b) Kepala Sekolah yang efektif. 

(c) Memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.65
 

Ketika seseorang membicarakan mengenai kepribadian tentunya  harus di lihat 

dari sudut pandang psikologi dan harus pula dianalisis melalui psikologi kepribadian. 

Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat 

penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang memiliki 

kepribadian yang berbeda.  

Hipocrates dan Galenus dalam Saiful Sagala mengikhtisarkan kepribadian empat 

macam cairan badan yang dominan yaitu: 

(1) Chole mempunyai prinsip tegangan, tipe kholeris, dan sifat khasnya hidup (besar 

semangat), hatinya mudah terbakar, daya juang besar, dan optimistis. 

(2) Melanchole mempunyai prinsip penegaran (rigidity), tipe melankholis, dan sifat 

khasnya mudah kecewa, daya juang kecil,  muram, dan pesimis.
66

 

(3) Phlegma mempunyai prinsip plastisitas, tipe phlegmatic, dan sifat khasnya tak 

suka terburu-buru (kalem dan tenang), tak mudah dipengaruhi, setia. 
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(4) Sanguis mempunyai prinsip ekspansivitas, tipe sanguinis, dan sifat khasnya hidup, 

mudah berganti haluan, dan ramah.
67

 

Bagi Kepala Sekolah perlu memiliki kemampuan mengenal  kepribadian guru dan 

personil lainnya dengan menggunakan tipe yang dikemukakan oleh Hipocrates dan 

Galenus. Secara umum manusia mempunyai  tipe-tipe tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian 

seorang Kepala Sekolah harus memiliki akhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi 

akhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah, memiliki 

integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam 

pengembangan diri sebagai Kepala Sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi, dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masalah pekerjaan sebagai 

Kepala  Sekolah, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

b. Kompetensi Manajerial 

Kompetensi manajerial Kepala Sekolah dapat dilihat dari kemampuannya 

menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan 

organisasi sekolah sesuai dengan  kebutuhan,  kepemimpinan sekolah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan 

pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya 

dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran Peserta Didik, mengelola 

guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, 

mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, 
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mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, 

sumber belajar dan pembiayaan sekolah. 

Mengelola Peserta Didik dalam rangka penerimaan Peserta Didik baru dan 

penempatan dan pengembangan kapasitas Peserta Didik, mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, 

mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien, mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian 

tujuan sekolah, mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan Peserta Didik di sekolah, mengelola sistem informasi sekolah 

dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah 

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah 

dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
68

 

Kompetensi Manajerial merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki Kepala 

Sekolah. Dengan kompetensi manajerial tersebut Kepala Sekolah dapat menyusun 

perencanaan, melakukan pengorganisasian dan mengendalikan dan mengelola guru, 

Peserta Didik, sarana prasarana dan seluruh warga sekolah sehingga tujuan yang hendak 

dirumuskan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

c. Kompetensi Supervisi 

Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dapat dilihat dari merencanakan program 

supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Melaksanakan 
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supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi 

yang tepat.  

Dimensi kompetensi kepribadian Kepala Sekolah dalam Syaiful Sagala dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. 

2) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan  sesuai  

dengan prosedur yang tepat.
69

 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial Kepala Sekolah dapat dilihat dari Kepala Sekolah bekerja 

sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain. 

5. Tanggung Jawab Pembinaan Kepala Sekolah 

Apabila secara cermat memahami makna yang terkandung di dalam bab dan pasal 

Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dalam 

Wahjosumidjo, tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa Pelaksanaan 

ketentuan yang menyangkut pengelolaan, penilaian, bimbingan, pengawasan dan 

pengembangan bagi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, menjadi 

tanggung jawab pemerintah.
70

 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut yang artinya pemerintah 

mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang bagaimana pengelolaan, penilaian, 

bimbingan, pengawasan dan pengembangan pendidikan tersebut dilaksanakan. Dan 
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ditegaskan pula bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan yang harus selalu dibina secara terus-menerus oleh 

Kepala Sekolah adalah: a) Program pengajaran; b) Sumber daya manusia; c) Sumber daya 

yang bersifat fisik; dan d) Hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.
71

 

6. Pembinaan Kesiswaan 

Seorang Kepala Sekolah, para guru dan tenaga fungsional yang lain menyadari 

bahwa titik pusat tujuan sekolah adalah menyediakan program pendidikan yang 

direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, 

pribadi dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu para Peserta Didik.
72

 

Para Peserta Didik merupakan klien utama yang harus dilayani, oleh sebab itu para 

Peserta Didik harus dilibatkan secara efektif dan tepat, tidak hanya di dalam proses belajar 

mengajar melainkan juga di dalam kegiatan sekolah.  

Tujuan dan sasaran pembinaan juga telah dirumuskan dengan jelas sekali yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tujuan pembinaan kesiswaan adalah untuk; 

1) Mengusahakan agar Peserta Didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

2) Meningkatkan peran serta dan inisiatif para Peserta Didik untuk menjaga dan 

membina sekolah sebagai wiyatamandala, sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. 
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3) Menumbuhkan daya tangkal pada diri Peserta Didik terhadap pengaruh negatif 

yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. 

4) Memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum. 

5) Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni. 

6) Menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara. 

7) Merumuskan dan mengembangkan jiwa semangat serta nilai-nilai 45. 

8) Meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani. 

b. Sasaran pembinaan kesiswaan adalah seluruh Peserta Didik pada setiap jenis, tingkat 

dan jenjang sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah.
73

 

C. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Menurut para ahli, ada banyak kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan kepada 

manusia. Salah satunya yaitu kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan ini merupakan 

kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki 

kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau 

kejadian tertentu. 

Menurut Zohar dan Marshall dalam Wahyudi Siswanto menjelaskan bahwa 

kecerdasan spiritual secara terminologi adalah kecerdasan pokok yang dengannya dapat 

memecahkan masalah-masalah makna dan nilai, menempatkan tindakan atau suatu jalan 

hidup dalam konteks yang lebih luas, kaya, dan bermakna.
74 
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Menurut Danah Zohar dalam bukunya Akhmad Muhaimin menilai bahwa 

kecerdasan spiritual merupakan bentuk kecerdasan tertinggi yang memadukan kedua 

bentuk kecerdasan sebelumnya, yakni kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. 

Kecerdasan spiritual dinilai sebagai kecerdasan  yang tertinggi karena erat kaitannya 

dengan kesadaran orang untuk bisa memaknai segala sesuatu dan merupakan jalan untuk 

bisa merasakan kebahagiaan.
75

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dibangun dari dua kecerdasan, yakni 

intelektual dan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang  yang 

bisa memecahkan permasalahan tidak hanya menggunakan rasio dan emosi saja, namun 

mereka menghubungkan dengan makna kehidupan secara spiritual.  

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang membuat seseorang menjadi utuh, 
sehingga dapat mengintegrasikan berbagai fragmen kehidupan, aktivitas dan 
keberadaannya. Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang dapat mengetahui 
apa sesungguhnya dirinya dan organisasinya. Kecerdasan spiritual memungkinkan 
lahirnya wawasan dan pemahaman untuk beralih dari sisi dalam ke permukaan 
keberadaan seseorang, tempat seseorang bertindak, berpikir dan merasa. Kecerdasan 
spiritual juga menolong seseorang untuk berkembang.

76
 

Menurut pengertian-pengertian di atas peneliti kembali menyimpulkan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah implementasi dari kecerdasan intelektual dan emosi, 

maksudnya adalah intelektual akan lebih terarah ke tempat yang benar dengan adanya 

kecerdasan spiritual. Begitu pula dengan kecerdasan emosi, apabila diiringi dengan 

kecerdasan spiritual maka dunia dan akhirat dapat diraih. 
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Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual  terhadap 

pemikiran, perilaku untuk mendapat kemuliaan dari Tuhan.
77

 Spiritual Quotient adalah 

Kemampuan seseorang untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama sebagai 

pusat keyakinan dan landasan untuk melakukan segala sesuatu  yang benar dan mampu 

menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif.
78

 

Sebagai contoh sederhana implementasi dari kecerdasan spiritual Allah swt. 

berfirman dalam QS Luqmān/31: 17. 

ٰ يََٓ اصَََبكََ  إنَِّ اَ يـٰــبُـنَََّ  َمَْرِ وَاصْبِِْ عََلَ ًُ
ْ ٌِ ال َُ عَ ْ اْرُوفِْ وَاٍ ًَ ْ مُرْ بَِل

ْ
ونٰةَ وَأ قىِِ الصَّ
مُنْرِ 

ُ
ٌْ عَزمِْ الْأ  ذلٰكَِ يِ

Terjemahnya: 

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf 
dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.79 

Al-Hajâji mengungkapkan tentang hasil yang akan digapai dari ibadah salat dalam 

dunia pendidikan yaitu bahwa salat akan membersihkan badan dan menghilangkan segala 

kotoran selain membersihkan iman yang melakukannya. Shalat juga membersihkan hati, 

dan menguatkan hati yang mana dengan kebersihan hati ini akan membuat jiwa menjadi 

lebih nyaman dan segar dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.
80

 

Aktualisasi kecerdasan spiritual dalam ayat di atas adalah melalui rukun Islam, 

syahadat dan salat. Karena dengan salat akan melahirkan ketenangan jiwa. Orang yang 

tampak taat dalam melakukan ajaran agama, namun perilakunya di sisi lain bertentangan 
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dengan ajaran agama yang dipeluknya adalah orang-orang yang  tidak mempunyai 

kesadaran dan pemahaman yang baik dalam beragama.. 

Dalam Islam hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan emosi dan spiritual 
seperti konsistensi (istiqomah), kerendahan hati (tawadhu’), berusaha dan berserah 
diri (tawakal), ketulusan/sincerity (ikhlas), totalitas (kaffah), keseimbangan 
(tawazun), integritas dan penyempurnaan (ihsan) itu dinamakan akhlakul karimah.

81
 

Dengan adanya nilai-nilai kebaikan (akhlak karimah) tersebut tercermin dalam 

perilaku sehari-hari, tentunya akan semakin memberikan kesadaran kepada setiap individu 

untuk selalu menerapkan nilai-nilai kejujuran, rendah hati  (tawadhu’), saling menghargai 

(tasamuh) serta saling tolong menolong (ta’awun) dalam proses pembelajaran yang akan 

selalu memberikan pancaran kebaikan di masa yang akan datang.  

2. Langkah-Langkah Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

Menemukan makna hidup adalah sesuatu yang sangat penting agar seseorang 

dapat meraih sebuah kebahagiaan. Alangkah ruginya hidup di dunia yang hanya 

sementara ini jika seseorang tidak menemukan makna dalam kehidupannya. Berikut 

adalah langkah-langkah mengembangkan kecerdasan spiritual: 

a. Membiasakan diri berpikir positif 

Berpikir positif yang paling mendasar untuk dilatihkan pada anak-anak  adalah 

berpikir positif kepada Tuhan yang telah  menetapkan takdir bagi manusia. Hal ini 

penting sekali, di samping agar hubungan dengan Tuhan akan senantiasa dekat, juga 

memudahkan seseorang menemukan jalan hidupnya. Manusia memang mempunyai 

kebebasan untuk berusaha semaksimal mungkin agar dapat meraih apa yang telah menjadi 

harapan atau cita-citanya.  
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b. Memberikan sesuatu yang terbaik 

Orang yang mempunyai misi untuk berbuat baik dihadapan Tuhan akan 

mempunyai tekad dan semangat yang luar biasa. Orang yang demikian biasanya tidak 

mudah untuk menyerah sebelum apa yang telah direncanakan berhasil. Apabila seseorang 

berbuat sesuatu atau bekerja dengan misi untuk  memberikan sesuatu yang terbaik untuk 

Tuhan secara otomatis hasil kerjanya pun berbanding lurus dengan keberhasilan. 

c. Menggali hikmah disetiap kejadian 

Kemampuan untuk menggali hikmah itu penting sekali agar seseorang tidak 

terjebak untuk menyalahkan dirinya, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Satu hal yang 

penting untuk dipahami bahwa menggali hikmah dari setiap kejadian itu bisa dilakukan 

apabila berangkat dari sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik 

untuk hamba-Nya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada menfaatnya, bahwa 

sepahit-pahitnya sebuah kejadian pasti bisa ditemukan nilai manisnya.
82

   

3. Faktor-faktor yang Menghambat Kecerdasan Spiritual 

Terdapat tiga faktor yang dapat membuat seseorang terhambat secara spiritual 

adalah sebagai berikut: 

a. Karena yang bersangkutan tidak mengembangkan beberapa bagian dari dirinya sama 

sekali. 

b. Telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak proposional atau dengan cara 

yang salah (destruktif). 

c. Adanya pertentangan atau buruknya hubungan antara bagian dengan bagian.
83
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D. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik

Secara etimologi, Peserta Didik berarti ‚orang yang menghendaki‛. Sedangkan 

menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat dibawah bimbingan dan arahan 

seorang pembimbing spiritual (mursyid). Penyebutan murid ini juga dipakai untuk 

menyebut Peserta Didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk 

perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa (thalib).
84

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2013 pasal 

1 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Peserta Didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan  pada 

jalur dan  jenjang dan jenis pendidikan tertentu.85 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peserta Didik adalah makhluk yang sedang 

berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. 

Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

optimal kemampuan fitrahnya. 

Peserta Didik adalah orang yang memiliki pilihan untuk menuntut ilmu sesuai 

dengan cita-cita dan harapan masa  depannya. Peserta Didik adalah sosok manusia sebagai 

individu/pribadi manusia seutuhnya atau orang yang tidak bergantung dari orang lain 

dalam arti benar-benar seorang pribadi  yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa 

dari luar, mempunyai sifat dan keinginan sendiri.
86
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2. Kedudukan dan Fungsi Peserta Didik 

Peserta Didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam  pendidikan, 

tanpa Peserta Didik proses pendidikan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu pengertian 

tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh 

pihak. Berdasarkan paradigma pendidikan Islam, Peserta Didik merupakan orang yang 

belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu 

dikembangkan.  

Peserta Didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan 

bimbingan orang lain (pendidik) untuk membantu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta membimbing menuju kedewasaan. Potensi merupakan suatu 

kemampuan dasar yang dimiliki Peserta Didik, dan tidak akan tumbuh atau berkembang 

secara optimal tanpa bimbingan pendidik.
87

 

Adapun fungsi Peserta Didik  dibagi atas 2 bagian sebagai berikut: 

a. Peserta Didik sebagai Obyek Pendidikan 

Peserta Didik dipandang sebagai obyek jika dilihat dari sifat manusia sebagai 

makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Lebih lanjut diterangkan, Ibnu 

Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya 

sebagaimana yang acapkali dibicarakan para filosof, baik itu filosof dari golongan muslim 

atau non-muslim.
88

 

b. Peserta Didik Sebagai Subyek Pendidikan 

Manusia bukan merupakan produk nenek moyangnya, akan tetapi, lingkungan 

sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu, lingkungan sosial merupakan pemegang 
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tanggung jawab dan sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia. 

Ibn Khaldun berpendapat bahwa dalam proses belajar atau menuntut ilmu 

pengetahuan, manusia di samping harus sungguh-sungguh juga harus memiliki bakat. 

Menurutnya, dalam mencapai pengetahuan yang bermacam-macam itu seseorang tidak 

hanya membutuhkan ketekunan, tetapi juga bakat. Berhasilnya suatu keahlian dalam satu 

bidang ilmu atau disiplin memerlukan pengajaran.
89

 Berdasarkan penjelasan tersebut 

bahwa dalam sekolah anak didik (siswa) belajar berperan sebagai anggota sekolah: 

menjalankan aturan, bekerja sama dengan teman, guru, konselor, administrator, belajar 

mengembangkan minat.  

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara 

panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep 

ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan 

pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan 

pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.
90

  

Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan 

masalah penelitian. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir 

deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris). 

Manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah pada kerangka konseptual penelitian 

ini merupakan fokus utama penelitian. Berdasarkan fokus penelitian pada pembahasan 

sebelumnya maka fungsi manajemen yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu dilihat 
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dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan oleh Kepala Sekolah 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Kepemimpinan yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu senantiasa melakukan pembiasaan dengan langkah 

memberikan pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus serta memberikan 

keteladanan yang baik dari materi-materi yang diajarkan terhadap Peserta Didik. Upaya 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik antara lain 

beribadah kepada Allah swt. dan menanamkan nilai-nilai akhlak mahmudah dalam jiwa 

Peserta Didik sehingga menjadikan kecerdasan spiritual bukan hanya cerdas dari segi 

konsepnya saja melainkan cerdas dari segi implementasi dalam kehidupan Peserta Didik 

secara terus-menerus baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut 

bergantung pada manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik. 

Kerangka Konseptual 

 

Gambar: 2.1. Kerangka Konseptual 

Fungsi Manajemen 

 1. Perencanaan (planning) 
2. Pengorganisasian (organizing) 
3. Pengarahan (directing) 
4. Pengawasan (controlling) 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

 1. Pembiasaan 
2. Keteladanan 

Kecerdasan Spiritual 

Peserta Didik 

 

Manajemen Kepemimpinan 
 Kepala Sekolah 

1. Beribadah kepada Allah swt. 
2. Akhlak Mahmudah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pengertian metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
1
 Menurut pendapat 

Lexy J. Moleong, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka.
2
 Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.
3
 

Penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, 

objek evaluasi, atau pilihan kebijakan. Penelitian kualitatif harus memiliki struktur dan 

bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud yang tercermin dalam fokus 

penelitian. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya 

dengan jenis penelitian yang lain, yaitu: a) Latar alamiah; b) Manusia sebagai alat 

(instumen); c) Metode kualitatif; d) Analisis data secra induktif; e)Teori dari dasar 
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(grounded theori); f) Deskriptif; g) Lebih mementingkan proses dari pada hasil; h) Adanya 

‘batas’  yang ditentukan oleh ‘fokus’; i) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data; 

j) Desain bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

yakni jenis penelitian lapangan yang biasanya disebut ‚field research‛. Penelitian 

lapangan (Field Research), dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
4
 

2. Lokasi Penelitian 

Setelah peneliti mempertimbangkan dengan matang dan berdasarkan hasil 

observasi awal lapangan, sekaligus memadukan dengan informasi-informasi faktual 

sebelumnya, sehingga kondisi sosial, geografis, spiritul keagamaan dan situasi internal di 

lokasi penelitian, peneliti sudah mendapat gambaran tentang kesesuaian masalah yang 

akan diteliti dengan kenyataan di lokasi tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti dalam penelitian ini memilih 

SMK YP-PGRI I Makassar sebagai tempat untuk melakukan penelitian yang beralamat di 

jalan Veteran Selatan (Inspeksi Kanal) Nomor 241 Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang 

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telepon (0411) 875178. 

B. Pendekatan Penelitian 

Secara etimologis, pendekatan berasal dari kata ‚dekat‛, artinya tidak jauh, 

setelah mendapat awalan ‚pe‛ dan akhiran ‚an‛ maka pendekatan bermakna sebuah 

proses, perbuatan, cara mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-

                                                         
4
Sukadi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

h. 159. 
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metode untuk mencapai pengertian masalah penelitian.
5
 Sedangkan secara terminology 

adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu.
6
 

Semua disiplin penelitian dilakukan dalam sebuah paradigma. Paradigma 

penelitian dipahami sebagai keyakinan dasar di mana teori akan di bangun, yang secara 

fundamental mempengaruhi bagaimana peneliti melihat dunia dan menentukan perspektif 

dan bentuk pemahaman tentang bagaimana hal-hal yang saling terkait.
7
 

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian 

yang cukup dominan adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

Dari segi peristilahan para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang 

berbeda-beda meskipun mengacu pada hal yang sama. Secara konsep, paradigma adalah 

asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala 

yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang 

mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.
8
 (Sulaiman, 2018). 

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan 

harus dipelajari dan mesti dijawab.
9
 

                                                         
5
Poerwadarminto, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h. 246. 

6
Abuddin H. Nata. Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), 

h. 28. 

7
Ihwan Susila, Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis 

(Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol :19, No: 1, 2015), h. 12-23. 

8
Sulaiman, Paradigma dalam Penelitian Hukum, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum,Vol.20, No. 2, 2018), 

h. 15. 

9
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terjemahan Alimandan (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Perkasa, 2009), h. 7. 
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Berdasarkan makna tersebut, peneliti menggunakan beberapa pendekatan secara 

keilmuan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan, 

yakni: 

1. Pendekatan pedagogis, dimaksudkan karena penelitian ini berorientasi pada 

pendekatan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah kegiatan dalam me-manage 

kegiatan spiritual terhadap Peserta Didik melalui fungsi manajemen dan kecerdasan 

spiritualnya seperti beribadah kepada Allah swt. dan mengaplikasikan akhlak 

mahmudah; 

2. Pendekatan sosiologis, karena tesis ini juga membahas tentang keterlibatan pihak 

Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan spiritual terhadap Peserta Didik, khususnya pada pemberian 

dukungan moril kepada Peserta Didik berkaitan dengan hubungan sosial antara peserta 

didik dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, antara sesama peserta didik, 

dan lain-lain; 

3. Pendekatan psikologis, dipergunakan guna mengetahui adanya kemungkinan terhadap 

pengaruh-pengaruh psikis yang menyebabkan rendahnya kemampuan Peserta Didik 

menyerap materi kegiatan-kegiatan spiritual, sehingga perlunya upaya penanaman jiwa 

agama atau akhlak di sekolah yang masih mengalami hambatan; 

4. Pendekatan manajerial, digunakan untuk melihat sistem manejerial Kepala Sekolah 

melalui perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), 

dan pengawasan (controlling) dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

di SMK YP-PGRI I Makassar.   
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Selanjutnya, peneliti juga menggunakan paradigma untuk melihat kesesuian teori 

dengan realitas yang terjadi di sekolah tersebut. Penelitian kualitatif terdapat dua 

paradigma yang menaungi adalah sebagai berikut: 

1. Paradigma Kritis: Kritis memandang adanya hubungan antara objek dan periset yang tidak 

dapat dipisahkan. Kritis menekankan  subjektivitas karena berkeyakinan bawa nilai-nilai yang 

dianut oleh periset ikut serta dalam menentukan kebenaran akan sesuatu.  

2. Paradigma Konstruktivis: Menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk 

konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, 

serta tergantung pada pihak yang bersangkutan.
10

 

Oleh sebab itu, disamping peneliti menggunakan pendekatan keilmuan maka 

untuk dapat melihat kesesuaian antara teori dan realitas yang berkaitan dengan 

manajemen kepemimpianan Kepala Sekolah di SMK YP-PGRI I Makassar peneliti juga 

menggunakan pendekatan paradigma untuk memperoleh informasi mengenai manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

secara mendalam dan komprehensif. Spesifik pada kesesuaian antara teori fungsi 

manajemen dengan realitas di SMK YP-PGRI I Makassar. 

C. Sumber Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan sumber data sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
11

 Untuk memperoleh sejumlah data dari informan penelitian melalui wawancara 

                                                         
10

Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang: IKIP Malang, 2011), h. 

57. 
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langsung yang berkaitan dengan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik 

dipilih oleh peneliti itu sendiri. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
12

 Data yang diambil bersumber dari penelitian kepustakaan dan melalui 

orang lain. Peneliti berusaha memperoleh data dengan menggunakan sumber dari 

beberapa literatur, jurnal, tesis, majalah dan buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini yang berkaitan 

dengan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam 

metode ilmiah. Data yang dikumpulkan harus valid dan validitas dari data dapat 

ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup 

valid. 

Pada hakikatnya, metode ilmiah ialah penggabungan antara dua kerangka berpikir 

yakni secara deduktif dan induktif. Jika pengajuan rumusan hipotesis atau kesimpulan 

sementara tersebut dengan susah payah untuk diturunkan dari kerangka teoretis dan 

                                                                                                                                                                 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 137. 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 137. 
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kerangka berpikir secara deduktif maka untuk menguji bahwa keberadaan suatu hipotesis 

diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di 

lapangan. Dengan teknik-teknik tertentu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan 

akurat, itulah yang disebut dengan teknik pengumpulan data.
13

 Meskipun berbagai teknik 

untuk memperoleh data yang dilakukan oleh para peneliti lainnya, tetapi pada penelitian 

ini peneliti hanya menggunakan beberapa teknik antara lain, observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Kegiatan ini merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Keduanya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.
14

 Biasanya ini adalah langkah awal bahwa bagaimana 

cara yang dilakukan oleh peneliti pada proses pengumpulan data dengan menggunakan 

sistem observasi berperan serta, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan 

tentang manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual yang dilakukan terhadap Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

2. Wawancara (Interview) 

Dilihat dari proses pengumpulan datanya, wawancara dapat disebut sebagai seni 

menanyakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar (the art of asking the right 

question).15
 Untuk memperoleh gambaran awal tentang tingkat kondisi pisiologis dan 

psikologis Peserta Didik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sebelum 

                                                         
13

Husain Usman. M. T. dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Revisi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 52. 

14
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 145. 

15
Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, Metode Penelitian Dakwah, Cet I (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2003), h. 161. 
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terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai spiritual diselenggarakan oleh Kepala 

Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan data-data 

primer dalam penelitian, dapat diungkap secara transparan oleh informan, yang 

diharapkan sebagai bahan tolok ukur adanya keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan 

tersebut. Karena beberapa komponen yang penuliti anggap sebagai informan untuk 

mendapatkan data-data pada penelitian maka Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta 

Didik dan atau pihak lain yang dianggap terlibat langsung pada setiap kegiatan-kegiatan 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Informan tersebut merupakan 

sesuatu yang sangat mendukung dalam penelitian ini, sehingga peneliti menggunakan dua 

pola wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur yang dimaksudkan peneliti adalah keseluruhan objek yang 

dijadikan informan akan diberikan pilihan yang sama, dalam arti seluruh pertanyaan 

disajikan dalam cara dan gaya yang sama serta disusun dalam urutan yang sama pula. 

Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan memberikan kebebasan penuh dan lebih 

aktif kepada informan untuk memberikan informasi yang valid serta berhubungan dengan 

data-data yang berkaitan dengan persoalan substansi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah 

berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada 

yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa 

data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan 

kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 
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Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film dan lain-lain.
16

 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, pengumpulan digunakan pedoman atau format dokumentasi yang telah 

disiapkan oleh pengumpul data atau peneliti agar proses pengumpulan data dilakukan 

secara sistematis dalam mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan kegiatan-

kegiatan yang bernilai peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik yang 

diselenggarakan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh 

peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi 

terhadap peneliti sebaagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode 

penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti 

untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti 

kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
17

 

Pada penelitian kualitatif segala sesuatu yang dicari dari obyek penelitian belum 

jelas dan pasti akan masalahnya, sumber datanya dan hasil yang diharapkan semuanya 

belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, penelitian 

kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat 
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Sulaiman Saat dan Sitti Maniah, Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan Bagi Peneliti Pemula 

(Makassar: PenerbiSibuku, 2018), h. 88. 

17
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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dipisah-pisahkan, variabelnya masih banyak sekali.
18

 Sebagai instrumen utama penelitian, 

peneliti mengamati secara langsung pada latar penelitian dan mengamati terhadap 

berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Untuk 

kelengkapan pelacakan data di lapangan, peneliti menggunakan instrumen pendukung 

berupa alat perekaman (tape recorder), pedoman umum wawancara (wawancara tak 

terstruktur), panduan observasi dan analisis, serta catatan-catatan lapangan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen 

untuk memperoleh data tersebut, antara lain: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah rumusan-rumusan tentang hal-hal atau aspek-aspek 

yang akan diamati baik melalui pengamatan langsung atau pengamatan berperan serta 

sekaitan dengan fokus atas masalah penelitian. Dengan demikian aspek-aspek yang akan 

diamati dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Pengamatan lokasi penelitian; 

b. Gambaran mengenai manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar; 

1) Perencanaan (planning) 

2) Pengorganisasian (organizing)  

3) Pengarahan (directing)  

4) Pengawasa (controlling)  

c. Dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 223. 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk menemukan data dari beberapa informan, 

pedoman wawancara sangatlah penting didesain sebelum terjun ke lapangan untuk 

melakukan proses wawancara. Hal tersebut dilakukan agar wawancara dapat terlaksana 

secara sistematis dan maksimal. 

Adapun kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Gambaran mengenai manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

1) Perencanaan (planning) 

2) Pengorganisasian (organizing)  

3) Pengarahan (directing)  

4) Pengawasa (controlling)  

b. Dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

3. Format Dokumentasi 

Peneliti memanfaatkan format dokumentasi untuk memperoleh data dokumen 

yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik, profil sekolah, keadaan Tenaga 

Pendidik dan kependidikan serta data-data pendukung administrative sekolah melalui 

bagian tata usaha SMK YP-PGRI I Makassar, seperti data tentang Kepala Sekolah, data 

jumlah pendidik dan kependidikan, data jumlah Peserta Didik keseluruhan, manajemen 

kegiatan-kegiatan pembinaan kesiswaan lain yang berkaitan dengan peningkatan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam pengelolaan data, peneliti menempuh beberapa tahap yakni: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan seperti mempersiapkan 

instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman observasi dan pedoman wawancara, 

menyusun item-item pertanyaan penelitian serta perlengkapan lain yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini ditempuh ada dua cara yaitu, Riset perpustakaan dan riset lapangan 

yakni : 

1) Riset Perpustakaan 

Yaitu metode yang digunakan dalam menghimpun data dengan mengkaji karya-

karya ilmiah, buku, jurnal, dan seterusnya yang ada hubunganya dengan penelitian, cara 

ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu: kutipan langsung dan kutipan tak langsung. 

2) Riset Lapangan 

Yaitu penelitian langsung di SMK YP-PGRI I Makassar. Data yang sudah 

dikumpulkan di lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis Kualitatif dan 

dipadukan dengan data perpustakaan. 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam berbagai pandangan pakar metodologi menyatakan bahwa, dalam 

pengolahan dan analisis data kualitatif, belum ada pola dan sistem yang jelas. Menurut 

Miles and Huberman yang dikutip dalam buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 
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Kuantitatif, Kualitatif dan R & D karangan Sugiyono, bahwa ‚The moust serious and 

central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analisis are not well 

formulate‛. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, 

metode analisis belum dirumuskan dengan baik‛.
19

 

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan-

catatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam 

upaya mencari makna.
20

 Analisis data merupakan proses penelaahan dan penyusunan 

secara sistematis semua catatan lapangan hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan 

bahan-bahan lainnya yang dihimpun untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan dari kancah 

penelitian.
21

 

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, analisis data dalam penelitian ini adalah 

proses mencari dan menata data mengenai manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar, 

secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan teknik 

dokumentasi untuk selanjutnya menelaah pelaksanaan proses kegiatan yang telah 

diadakan oleh Kepala Sekolah. 

Wujud dan sifat-sifat data sebagaimana telah dikemukakan, maka analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga 

alur kegiatan yakni: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 334. 
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Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), h. 67. 
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atau verifikasi. Ketiga cara tersebut saling berkaitan dan merupakan alur kegiatan analisis 

data untuk memperoleh yang bermakna.
22

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama 

penelitian berlangsung.
23

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
24

 

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses penyusunan sekumpulan informasi tersusun ke dalam 

suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta dapat 

dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola yang 

bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
25

 Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, 

untuk menggambarkan secara keseluruhan temuan penelitian dilapangan baik dalam hal 
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Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh 

Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 2000), h. 16. 
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fungsi manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah maupun dampak manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolah. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah bagian ketiga yang tidak kalah 

pentingnya dalam analisis data. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk membangun 

konfigurasi yang utuh.
26

 Dengan demikian kesimpulan yang akan ditarik setelah 

melakukan reduksi data dan penyajian data dalam penelitian ini, adalah suatu konfigurasi 

yang utuh tentang 1) gambaran manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah; dan 

2) dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan 

nara sumber akan semakin berbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka dan saling 

mempercayai sehingga tidak informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk 

rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian dalam penelitiaan, dimana 

kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.
27

 

Perpanjangan pengamatan dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, 

keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan ini untuk menguji data 

                                                         
26

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh 

Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif., h. 19. 

27
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 271. 
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penelitian yang sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. 

Data yang diperoleh tersebut telah dicek kembali ke lapangan adalah benar atau tidak dan 

berubah atau tidak. Untuk membuktikan peneliti melakukan uji kredibilitas melalui 

perpanjangan pengalaman atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat 

keterangan perpanjangan yang dilampirkan dalam laporan penelitian.
28

 

Dengan demikian, peneliti akan menguji keabsahan data yang didapatkan di SMK 

YP-PGRI I Makassar yang berkaitan dengan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik untuk membuktikan kebenaran 

dan perubahan dalam mendapatkan data tersebut. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan 

dapat direkam secara pasti dan sistematis.
29

 Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan salah atau tidak. 

Maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati.  

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber data dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
30

 Dengan demikian, 

peneliti dapat melakukan pengecekan data seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi demi keabsahan data yang dikumpulkan dan dianalisis. 

                                                         
28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 272. 

29
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 272. 

30
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 273. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum SMK YP-PGRI I Makassar 

Melalui pengamatan, wawancara dan analisis dokumen di Sekolah Menengah 

Kejuruan Yayasan Pendidikan Persatuan Tenaga Pendidik Republik Indonesia (SMK YP-

PGRI I Makassar) diperoleh data mengenai SMK YP-PGRI I Makassar. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka berikut ini peneliti mengemukakan tentang 

beberapa hal mengenai keadaan sekolah tersebut. 

1. Sejarah Singkat dan Keadaan SMK YP-PGRI I Makassar 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat manengah pertama yang ada di 

jalan Veteran Selatan (Inspeksi Kanal) Nomor 241, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telepon (0411) 875178, yang 

dewasa ini telah menunjukkan kiprahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

khususnya anak usia sekolah manengah pertama yang ada di Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar, SMK YP-PGRI I Makassar yang berstatus swasta dengan status kepemilikan 

Yayasan didirikan pada tanggal 05 Mei 1960 berdasarkan tanggal SK pendirian 

sedangkan SK izin operasionalnya pada tanggal 18 April 2005. lebih jelasnya 

terbentuknya sekolah ini sebagaimana dituturkan oleh bapak Syamsul Bakhri, S.Pd.,M.Si 

melalui pertanyaan lepas oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak sebagai bekal masa depannya, 
pada tahun 1984 di Kelurahan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang 
Kota Makassar ini didirikan Yayasan Pendidikan Persatuan Tenaga Pendidik 
Republik Indonesia dengan beberapa sekolah salah satunya  SMK YP-PGRI I 
Makassar, hal ini sesuai dengan data administrasi sekolah yang ada.

1
 

                                                         
1
Syamsul Bakhri (47 Tahun), Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, Sulawesi Selatan, 

Wawancara, Makassar, (25 Maret 2021). 
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Berdasarkan penuturan yang dikemukakan di atas dimana SMK YP-PGRI I 

Makassar, maka sekolah ini terus beroperasi dalam upaya mencerdasakan anak-anak 

bangsa yang cukup mapan, sekolah ini memperlihatkan suatu kemajuan yang sangat pesat 

terutama dari segi jumlah Peserta Didik, dan terus berkembang dalam memajukan 

pendidikannya sampai dengan saat ini, dengan dasar inilah pemerintah menjadikan SMK 

YP-PGRI I Makassar dijadikan salah satu sekolah rintisan bertaraf Nasional. 

Mengenai keadaan SMK YP-PGRI I Makassar, berdasarkan realitas yang ada 

dewasa ini, maka peneliti akan mengemukakan sebagai berikut: 

a. SMK YP-PGRI I Makassar terletak di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang 

Kota Makassar. 

b. Gedung SMK YP-PGRI I Makassar adalah 99 persen (%) permanent, sehingga kelihatan 

agak megah, indah. 

c. Kondisi kelas yang tidak pengap dan sirkulasi udaranya baik, sehingga kegiatan proses 

kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan aman. 

d. Lingkungan tampak bersih, indah, rapih sehingga dapat tercipta lingkungan belajar 

yang ideal. 

e. Jumlah Peserta Didik dan daya tampung Peserta Didik cukup sesuai. 

Berdasarkan keadaan fisik sekolah yang dikemukakan di atas, maka jelas dapat 

dimengerti bahwa SMK YP-PGRI I Makassar telah memenuhi kriteria sekolah yang 

cukup maju dan berkembang. Hal ini tidak mengherankan kalau sekolah ini banyak 

meraih prestasi dalam berbagai aspek pendidikan, hal ini pula yang merupakan 

pertimbangan sehingga peneliti jadikan tempat penelitian. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMK YP-PGRI I Makassar 

a. Visi 

Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, produktif dan kompetitif 

dalam menghadapi era globalisasi 

b. Misi 

Mendidik dan melatih siswa, untuk menghasilkan angkatan kerja yang bermutu 

guna mempersiapkan angkatan kerja tingkat menengah sesuai kebutuhan dunia usaha dan 

dunia industri 

c. Tujuan 

1) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

2) Menigkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya 

3) Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi 

4) Mempersiakan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan pengembangan sikap 

profesional 

3. Keadaan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Sarana Prasarana 

Tenaga Pendidik dan Peserta Didik pada dasarnya merupakan variabel utama 

dalam pelaksanaan pendidikan. Tenaga Pendidik sebagai pendidik dan Peserta Didik 

merupakan Peserta Didik. Tanpa adanya Tenaga Pendidik dan Peserta Didik tentunya 

tidak akan terjadi proses Pembelajaran. Oleh karena itu, maka dalam menyoroti tentang 

kegiatan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan maka kedua aspek tersebut sangat 

penting untuk disajikan. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan Tenaga Pendidik dan Peserta Didik pada 

SMK YP-PGRI I Makassar maka peneliti akan mengemukakan sebagai berikut: 

a. Keadaan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik 

Tenaga Pendidik dalam kapasitasnya sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar 

maka tentunya dituntut untuk memiliki sejumlah kemampuan yang telah ditentukan 

sebagai syarat-syarat bagi lembaga pendidikan tingkat menengah lebih dari itu bahwa 

dalam suatu lembaga pendidikan dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan pendidikan 

maka selain kualitas dari personilnya kuantitas. 

Mengenai keadaan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik di SMK YP-PGRI I 

Makassar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh wakil Kepala Sekolah bidang 

kurikulum adalah mengenai keadaan Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik yang ada di 

sekolah ini apabila ditinjau dari segi kuantitasnya, telah cukup memadai hal ini dapat 

dilihat dari jumlah bidang studi telah dipegang oleh beberapa orang dan sesuai dengan 

jurusan pendidikannya. Kalau ditinjau dari segi kualitasnya maka rata-rata para Tenaga 

Pendidik dan Kepala Sekolah dapat dianggap berkualitas karena mereka telah memenuhi 

kualitas sebagai Tenaga Pendidik SMK yang mana mereka telah memiliki atau berijazah 

sarjana dan minimal Strata satu (S1)yang berasal dari berbagai jurusan. Disamping itu 

mereka rata-rata sudah cukup berpengalaman.
2
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Awaludin (39 Tahun), Wakasek Kurikulum SMK YP-PGRI I Makassar, Sulawesi Selatan, 

Wawancara, Makassar, (22 Maret 2021). 



84 

 

Tabel 4.1 Data Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik 

SMK YP-PGRI I Makassar 

No Nama Status 

1 Syamsul Bakhri, S.Pd.,M.Si Kepala Sekolah 

2 Drs. Yakobus Tandi Tolla, M.Si Wakasek Hubungan Industri/Tenaga 

Pendidik 

3 Abdul Samad, Amd Wakasek Kesiswaan/Tenaga Pendidik 

4 Awaludin Mustamin, S.Pdi Wakasek Kurikulum/Tenaga Pendidik 

5 Drs. Sudirman. S Ketua Program TKRO/Tenaga Pendidik 

6 Ramli, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

7 Santoso, Amd.,S.Pdi Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

8 Irmaningsih, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

9 Rahmia Pratiwi, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

10 Mutmainnah, S.Pd.,M.Pd Tenaga Pendidik 

11 Nur Alam, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

12 Hildayani Amiruddin, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

13 Rosmila Majid, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

14 Servasius Idiono, S.Pd Wakasek Sarpras/Tenaga Pendidik 

15 Kisman, S.Pd Tenaga Pendidik 

16 Arifin, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

17 Nur Aisyah Amriani, S.Kom Ketua Program TKJ/Tenaga Pendidik 

18 Mardiana L, S.Pd Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

19 Nur Multazam, SS Wali Kelas/Tenaga Pendidik 

20 Nurfatwa, S.Kom Kepala Tata Usaha 

21 St. Junaedah Staf Tata Usaha 

22 S. Dg. Ta’le Staf Tata Usaha 

23 A. Dg. Sikki Staf Tata Usaha 

24 Saman Staf Tata Usaha 

25 Dra. Kartini. M Ketua Program Otomatisasi TKP/Tenaga 

Pendidik 

Sumber: Tata Usaha SMK YP-PGRI I Makassar, tanggal 17 Maret 2021 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi peneliti dapat 

kemukakan sebagai berikut: 

1) Tiap-tiap kelas memiliki seorang wali kelas. 

2) Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap Tenaga Pendidik menggunakan kurikulum 

K13. 

3) Dalam pelaksanaan proses Pembelajaran Tenaga Pendidik senantiasa menggunakan 

media/alat bagi bidang studi yang seharusnya memerlukan media atau alat peraga. 

4) Setiap pelaksanaan proses Pembelajaranli Tenaga Pendidik senantiasa mengakhiri 

dengan mengadakan penilaian secara lisan maupun tulisan. 

5) Untuk menggairahkan keaktifan belajar Peserta Didik di luar sekolah maka Tenaga 

Pendidik memberikan pekerjaan rumah (PR). 

b. Keadaan Peseta didik 

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan suatu sekolah baik kualitas maupun 

kuantitas dapat dilihat dari keadaan Peserta Didiknya, baik dari segi jumlahnya maupun 

aktifitasnya dalam lingkungan sekolah tersebut. Mengetahui jumlah keadaan Peserta 

Didik SMK YP-PGRI I Makassar adalah 181 orang yang terdiri dari 12 kelas paralel yang 

masing-masing, kelas X yang terdiri dari empat kelas, kelas XI terdiri dari empat kelas, 

dan kelas XII empat kelas. 

c. Sarana dann Prasarana 

Dalam suatu pelaksanaan pendidikan maka tentunya sistem pengelolaannya 

maupun sarana dan prasarananya sangat mendukung terciptanya proses pembelajaran 

yang kondusif, efisien dan efektif. Oleh karena itu maka berikut ini peneliti menyajikan 

tentang kondisi obyektif dari keadaan administrasi maupun sarana dan prasarana yang 

tersedia di SMK YP-PGRI I Makassar yakni sebagai berikut: 
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1) Tersedia papan data guru, papan data Peserta Didik yang lengkap, alat peraga 

pembelajaran, alat praktikum Peserta Didik, buku-buku mata pelajaran Peserta 

Didik. 

2) Ruang kantor tersedia yang terdiri dari masing-masing antara lain: Ruang Kepala 

Sekolah, dan ruang khusus guru, ruang kelas Peserta Didik, ruang tata usaha, ruang 

praktikum, masjid, ruang UKS, ruang OSIS dan lain-lain. 

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan 

pendidikan dengan baik misalnya ruang perpustakaan dan sarana prasarana lainnya berupa 

sarana olah raga dan yang lebih penting lagi tersedianya ruang kelas sebagai tempat 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

B. Gambaran Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

1. Manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar 

Majanemen kepemimpinan menurut pemahaman Kepala Sekolah SMK YP-PGRI 

I Makassar mengenai manajemen kepemimpinan, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada hari selasa tanggal 09 

maret 2020 mengenai manajemen kepemimpinan sebagai berikut: 

Menurut saya bahwa manajemen kepemimpinan sebenarnya tidak akan pernah 
lepas dari kehidupan setiap manusia yaitu bagaimana keterampilan manusia yaitu 
bagaimana keterampilan manusia dalam mengatur atau mengelola suatu organisasi 
baik secara formal maupun secara non-formal yang dibarengi dengan kemampuan 
untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan 
memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif dari segala sesuatu yang berada di 
ruang lingkup kepemimpinannya.

3
 

                                                         
3
Syamsul Bakhri (47 Tahun), Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar, Sulawesi Selatan, 

Wawancara, Makassar, (25 Maret 2021). 
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Kepala Sekolah merupakan pucuk kepemimpinan yang ada di sekolah. Kepala 

Sekolah harus memiliki konsep dan tips-tips yang tepat sebagai pemimpian sekolah, 

dengan tujuan menjadikan sekolah yang dipimpinnya tercapai dengan sukses. Tujuan 

tersebut akan tercapai dengan sukses apabila konsep dan realisasi manajemen 

kepemimpinan diterapkan dengan baik. 

Senada dengan yang dikemukakan oleh bapak Awaludin, S.Pdi tentang 

manajemen kepemimpinan bahwa: 

Pandangan saya tentang manajemen kepemimpinan tentu saja kemampuan untuk 
memimpin, merencanakan, mengarahkan, dan memotivasi bawahan untuk 
mencapai tujuan yang direncanakan.

4
 

Berdasarkan penjelasan wakasek kurikulum tersebut menunjukkan bahwa untuk 

menjadi pemimpin sekolah harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam 

memimpin terutama merencanakan, mengarahkan, dan memotivasi orang-orang atau 

bawahannya demi mencapai tujuan yang tepat. 

Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam berikut ini: 

Pandangan saya tentang manajemen kepemimpinan adalah pemimpin yang 
mengatur, mengelola, memotivasi, mengarahkan orang lain atau bawahannya untuk 
bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh di lembaga yang dipimpinnya.

5
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam manajemen 

kepemimpinan yang baik merupakan seorang pemimpin yang mampu mengatur atau 

mengelola, seluruh sumber daya sekolah dengan baik. Tidak hanya sekedar itu, ternyata 

pemimpin sekolah yang berkualitas juga harus mampu memberikan motivasi yang baik 
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Awaludin (39 Tahun), Wakasek Kurikulum SMK YP-PGRI I Makassar, Sulawesi Selatan, 

Wawancara, Makassar, (22 Maret 2021). 

5
Santoso (40 Tahun), Tenaga Pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK YP-PGRI I 

Makassar, Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, (25 Maret 2021). 
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pula terhadap para bawahannya serta Peserta Didik dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Islam juga mewajibkan segala sesuatu 

harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti 

dengan baik dan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Mulai dari urusan terkecil 

seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur 

urusan sebuah negara. Semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah 

dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa 

selesai secara efektif dan efisien. Demikian juga lembaga pendidikan atau biasa disebut 

sekolah diperlukan manajemen yang baik pula oleh pemimpin sekolah tersebut. 

Dalam sebuah riwayat Rasulullah saw bersabda: 

Artinya

Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan 
dilakukan secara Itiqan (tepat terarah jelas dan tuntas)‛. (HR Thabrani).

6
 

Islam sangatlah jeli dan teliti dalam setiap urusan sekecil apapun. Hal ini juga 

mengisyaratkan bahwasannya kita sebagai umat Islam haruslah memiliki manajemen dan 

stategi yang bagus baik dalam urusan duniawi maupun ukhrowi. Karena kalau kita 

berbicara masalah manajemen sudah pasti kita juga akan membicarakan masalah 

kepemimpinan. Untuk itu, manajemen dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan. 

Manajemen dalam istilah Islam disebut dengan ‚al-tadbir‛. Ramayulis 

menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen (strategi) adalah al-

                                                         
6
Muhammad Fuad Abdl al-Baqi, al-lu'lu' wal al-Marjan Fima Ittafaqa Syaikhani, Juz 11. Cet. II 

(Riyad dan Damsyik : Maktabah Dar al-Salam dan Maktabah Dar-al-Faijai, 1994M/1414H), h. 556-557. 
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tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang 

banyak terdapat dalam al-Qur’an seperti firman Allah swt. dalam Q.S. As-Sajdah/32: 5. 

 يدَُبرُِّ ا
َ
رضِْ مُىَّ يَاْ لْأ

َ
َءِٓ إلََِ الْأ ًَ ٌَ الصَّ هْ إلََُِِۡ  رُجُ مْرَ يِ

َ
ٓۥ أ ََةص يِْ ينَْمص كََنَ يِقْدَارُهُ فَ شَ

ونَ  َ تاَُدُّ ًَّ   (٥)مِّ
Terjemahnya: 

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya 
dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

7
 

Tafsir Jalalain bahwa (Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia 

masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan itu (kepada-Nya dalam suatu 

hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian) di dunia. Dan di 

dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh 

ribu tahun. Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang-orang 

kafir terasa begitu lama sekali karena sangat ngerinya. Berbeda halnya dengan orang 

yang beriman, ia merasa seolah-olah hanya sebentar saja bahkan waktunya terasa 

lebih pendek daripada satu salat fardu yang dilakukannya di dunia. Demikianlah 

menurut keterangan yang dijelaskan di dalam hadis.
8
 

Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, 

dan kalu perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu selanjudnya berbuat 

sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. 

Pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah atau madrasah 

disebut Kepala Sekolah. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas baik buruknya 

lembaga yang dipimpinnya.  Untuk itu, setiap Kepala SMK YP-PGRI I Makassar 
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merupakan lembaga pendidikan swasta yang mempunyai kualitas yang cukup baik untuk 

bersaing dengan sekolah swasta lainnya yang ada di Kota Makassar. 

Manajemen kepemimpinan merupakan suatu keahlian seseorang dalam 

berorganisasi. Keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang berdasarkan 

kemampuan untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan 

memotivasi orang yang dipimpinnya. Dalam aktivias manajemen kepemimpinan 

hendaknya memiliki pencapaian tujuan dilakukan dengan merencanakan strategi 

organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang 

tersedia di ruang lingkup organisasi. 

2. Penerapan manajemem kepemiminan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar  

secara umum dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

Adapun upaya manajemen kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah 

SMK YP-PGRI I Makassar untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah melalui wawancara yang dilakukan 

peneliti mengenai manajemen kepemimpinan yang diterapkan sebagai berikut: 

Manajemen kepemimpinan yang saya terapkan di sekolah, untuk sementara ini 
cukup baik-baik saja. Tentunya mengatur segala sumber daya yang ada di sekolah, 
baik itu Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, Peserta Didik, sarana prasarana, 
kurikulum sekolah, administrasi sekolah dan keuangan. Berkaitan dengan 
kecerdasan spiritual, bagian dari rombel yang telah kami rencanakan pada awal 
semester supaya Peserta Didik tidak hanya cerdas di bidang keilmuan dunia saja 
tetapi harus cerdas di bidang agama dan itu sudah kami atur dan telah kami 
laksanakan.

9
 

Kepala Sekolah merupakan top manager bagi sekolahnya yaitu membawahi dan 

mengatur segala sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Kepala Sekolah memiliki 

wewenang dan tanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengorganisasikan dan 
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mengawasi segala aktivitas sekolah. Merencanakan dalam arti mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan selama aktivitas sekolah berlangsung, mengorganisikan Tenaga 

Pendidik atau tenaga kependidikan dan me-manage kurikulum sekolah serta me-manage 

keuangan-keuangan sekolah. Dengan demikian pihak Kepala Sekolah dan bawahannya 

perlu untuk melakukan pengawasan agar segala sesuatunya dapat berfungsi sebagaimana 

seharusnya. 

Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum mengungkapkan tentang 

kemampuan Kepala Sekolah menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik sebagai berikut: 

Cukup bagus, karena Kepala Sekolah mampu mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
menunjang peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Seperti kegiatan kajian 
rutin setiap hari jum’at dan shalat dzuhur secara berjamaah setiap hari aktif 
sekolah.

10
 

Kepala Sekolah tersebut memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam me-

manage sekolah selama ini seperti yang diungkapkan oleh Wakasek Kurikulum tersebut. 

Terlebih lagi dalam me-manage kegiatan peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

seperti kegiatan-kegiatan pengajian dan salat dzuhur berjamaah secara terus-menerus. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam sebagai berikut: 

Bagus, Kepala Sekolah punya program-progam yang tidak hanya mengarah pada 
ilmu pengetahuan saja, tetapi juga punya program-program keagamaan peningkatan 
kecerdasan spiritual. contohnya kajian rutin setiap hari jum’at dan shalat dzuhur 
secara berjamaah.

11
 

Berdasarkan penjelasan Tenaga Pendidik tersebut bahwa kemampuan Kepala 

Sekolah menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam upaya meningkatkan kecerdasan 
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spiritual Peserta Didik dengan melalui program-program yang rencanakan sperti kajian 

rutin dan salat dzuhur secara berjamaah. 

Kepala Sekolah dalam me-manage juga memiliki kewenangan terhadap sarana 

dan prasarana dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya sehingga proses pelaksanaan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan aman dan tentram. Sarana dan prasarana yang 

ada di SMK YP-PGRI I Makassar diupayakan oleh pihak Yayasan yang kemudian 

diberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk me-manage seperti pengadaan 

fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Keterlibatan Kepala Sekolah me-manage 

program pengajaran yang berkaitan dengan kegiatan spiritual dalam upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik merupakan suatu keharusan. 

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar mengenai 

keterlibatannya sebagai berikut: 

Mengenai keterlibatan saya, tentu saja saya terlibat. Saya punya wewenang untuk 
terlibat, tentunya kerja sama dengan Tenaga Pendidik dan kependidikan, bahkan 
pihak Yayasan juga ikut terlibat dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana. 
Kami berupaya menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan 
sekolah seperti pengadaan alat pembelajaran, alat peraga, media pendidikan, ruang 
Kepala Sekolah, ruang wakasek kurikulum, ruang Tenaga Pendidik, ruang UKS, 
nasjid, WC dan tempat parkir serta kantin sekolah. Upaya peningkatan kecerdasan 
spiritual, kami persiapkan masjid sebagai tempat pengajian dan sholat dzuhur 
berjamaah, penyediaan Al-qur’an, Iqra dan buku-buku PAI.

12
 

Penyediaan sarana dan prasarana bukan sesuatu hal yang mudah bagi seorang 

pemimpin sekolah. Sebagai seorang pemimpin sekolah tidak akan mampu bekerja sorang 

diri melainkan Kepala Sekolah harus bekerja sama dengan pihak Yayasan dan Tenaga 

Pendidik serta tenaga kepndidikan yang berada di ruang lingkup sekolah tesebut. 

Demikian juga dalam rangka mengupayakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik. 
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Sekolah yang dapat dikatakan sebagai sekolah yang baik apabila di dalamnya 

memiliki sarana dan prasaran yang baik pula. Maka, Kepala Sekolah harus terlibat 

langsung me-manage sarana dan prasarana pendidikan terutama dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Hal tersebut merupakan tanggung 

jawab Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum sebagai berikut: 

Itu tanggung jawab Kepala Sekolah yang melibatkan Tenaga Pendidik dan 
kependidikan untuk mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan 
yang ada di sekolah.

13
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas 

segala keadaan sekolah termasuk pengadaan sarana dan prasarananya, sehingga aktivitas 

sekolah dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. Tidak hanya itu, Kepala Sekolah 

juga bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sarana prasaran 

tersebut. 

Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam bahwa keterlibatan Kepala Sekolah me-manage 

sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik merupakan bagian dari tugas Kepala Sekolah: 

Saya pikir itu tugasnya Kepala Sekolah me-manage segala sesuatu yang dibutuhkan 
dalam sekolah, terutama sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar-mengajar. 
Contohnya saja: meja, bangku, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum dan 
fasilitas-fasilitas lainnya. Berkaitan dengan upaya peningkatan kecerdasan spiritual 
untuk Peserta Didik, Kepala Sekolah selama ini berupaya mengimplementasikan 
program-program yang telah direncanakan sebelumnya yaitu kajian rutin untuk 
Peserta Didik dan shalat berjamaah di masjid sekolah.

14
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Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pengadaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana sekolah merupakan tanggung jawab pihak Yayasan kemudian dilakukan 

pengembangan oleh Kepala Sekolah itu sendiri. Maka, keduanya itu harus sinergik 

mengadakan dan memelihara segala fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. 

Berkaitan dengan keterlibatan Kepala Sekolah me-manage program pengajaran di 

sekolah merupakan bagian dari perencanaan seperti upaya mengadakan kegiatan spiritual 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Kepala Sekolah bersama dengan 

wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum menyusun program-program pengajaran sesuai 

dengan rangkaian kurikulum yang diterapkan disekolah tersebut dan berdasarkan 

kebutuhan dalam sekolah yang dipimpin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala 

Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar bahwa: 

Awal semester biasanya saya melakukan rapat dengan bagian kurikulum dan 
Tenaga Pendidik lainnya untuk membahas segala yang dipersiapkan untuk 
kebutuhan sekolah. Membahas tentang penyusunan program-program kurikulum 
seperti penyusunan jadwal pembelajaran/kalender pendidikan, jadwal praktikum, 
jadwal ulangan, jadwal ujian, pengadaan kegiatan pengajian rutin dan sholat dzuhur 
secara berjamaah. Kami upayakan semaksimal mungkin pelaksanaannya diterapkan 
secara terjadwal sesuai perencanaan awal.

15
 

Penyusunan program-program pengajaran/kurikulum dalam suatu sekolah 

sangatlah penting untuk lakukan demi tercapainya proses belajar mengajar yang terarah, 

efektif dan efisien. Artinya Kepala Sekolah diharuskan memiliki kemampuan perihal 

menjawab perencanaan-perencanaan kurikulum yang tepat. Sebagaimana yang ditegaskan 

oleh kepala sekola tersebut yaitu mengupayakan semaksimal mungkin perencanaan 

kurikulum dalam hal ini program-program pengajaran dapat diterapkan dengan baik. 

Demikian juga dengan perencanaan kegiatan spiritual yaitu kegiatan pengajian rutin dan 

salat dzuhur secara berjamaah. Sebab, kegiatan pengajian rutin dan salat berjamaah 
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merupakan bagian dari rombel dalam perencanaan atau penyusunan kurikulum sekolah, 

sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh Kepala Sekolah 

SMK YP-PGRI I Makassar dan beserta Tenaga Pendidik lainnya secara sistematis. 

Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum mengungkapkan tentang 

keterlibatan Kepala Sekolah me-manage program pengajaran yang berkaitan dengan 

kegiatan spiritual dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik bahwa: 

Keterlibatan Kepala Sekolah dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah sangat 
menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar yaitu merancang kurikulum 
pembelajaran. Kepala Sekolah dan wakasek kurikulum melakukan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengontrolan terhadap penerapan kurikulum tersebut, bahkan 
memberikan ide-ide baru dalam perancangan kurikulum sekolah. Contoh, pengajian 
rutin setiap hari jum’at, sholat dzuhur secara berjamaah. Kepala Sekolah tentu saja 
terlibat langsug dalam me-manage kegiatan spiritual seperti perancangan materi-
materi kegiatan.

16
  

Berdasarkan penjelasan wakasek kurikulum tersebut bahwa Kepala Sekolah punya 

tanggung jawab untuk terlibat dalam merancang kurikulum pendidikan sekolah bekerja 

sama dengan Wakasek Kurikulum, Kepala Sekolah juga harus mengontrol dalam 

pelaksanaan kurikulum yang dirancang tersebut. Sehingga pelaksanaannya dapat 

berlangsung secara optimal. 

Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam bahwa: 

Disamping tugas dan tanggung jawab wakasek bagian kurikulum juga tugas dan 
tanggung jawab Kepala Sekolah yang membawahi semua komponen sekolah untuk 
terlibat atau me-manage kurikulum dengan baik dan tepat. Tentunya untuk 
terlaksananya proses belajar mengajar yang baik.

17
 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab bukan hanya 

wakasek kurikum saja, melainkan Kepala Sekolah juga harus terlibat langsung dalam 
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perancangan kurikulum tersebut. Sehingga pelaksanaan daripada kurikulim tersebut dapat 

tercapai secara baik dan optimal. 

Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik merupakan salah satu puncak dari segala 

komponen yang ada di sekolah, salah satunya dalam ruang lingkup me-manage Peserta 

Didik. Me-manage merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dan Tenaga 

Pendidik. Me-manage Peserta Didik untuk mengikuti kegiatan agama memang bukan 

sesuatu yang mudah, diperlukan kesabaran dan mental yang kuat untuk mengaturnya. 

Namun demikian, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik harus mampu mengupayakan 

semaksimal mungkin untuk me-manage Peserta Didik terutama dalam pelaksanaan 

kegiatan kecerdasan spiritual atau yang diistilahkan oleh Kepala Sekolah kegiatan 

pengajian rutin dan salat dzurur secara berjamaah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar bahwa: 

Mengatur Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan spiritual merupakan tugas 
atau tanggung jawab saya dan Tenaga Pendidik. Kami mengupayakan pelaksanaan 
kegiatan dilaksanakan secara serentak mulai dari kelas X sampai kelas XII. 
Penempatannya berdasarkan tingkat kelas dan masing-masing kelas dan jurusan 
tentu kami pisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pengajian 
rutin dan sholat dzuhur berjamaah.

18
 

Berdasarkana penjelasan tersebut me-manage Peserta Didik dilakukan melalui 

berbagai macam pendekatan yang harus diupayakan agar Peserta Didik bersedia dengan 

ikhlas untuk mengikuti berbagai macam kegiatan di sekolah terutama dalam hal 

mencerdaskan spiritualnya. Pendekatan-pendekatan yang dimaksudkan adalah pendekatan 

sosial individu maupun pendekatan sosial kelompok dalam me-manage Peserta Didik. 
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Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek 

Kurikulum melalui wawancara bahwa keterlibatan Kepala Sekolah me-manage Peserta 

Didik dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik tentu saja ada: 

Kepala Sekolah pasti terlibat dalam mengatur Peserta Didik bersama dengan 
Tenaga Pendidik, karena kegiatan diupayakan serentak mulai dari kelas X sampai 
dengan kelas XI. Kebiasaan kami mengenai penempatan Peserta Didik dipisahkan 
antara laki dan perempuan dan pengelompokkan Peserta Didik juga ditempatkan 
berdasarkan tingkat kelas dan jurusan.

19
 

Demikian juga yang diungkapkan oleh Muhammad Yusuf selaku Peserta Didik 

sebagai berikut: 

Biasanya kami dibagikan kelompok kalau pada saat kajian, kami dibagi sesuai kelas 
kami masing-masing, tapi dipisah juga antara laki-laki dan perempuan kak. Kalau 
sholat dzuhur berjamaah tidak dibagi sesuai kelas. Kami gabung kak, tapi tetapi 
dipisah antara laki-laki dan permepuan. Setiap kegiatan kami disuruh begitu kak.

20
 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa me-manage Peserta Didik sangat 

diperlukan setiap aktivitas pembelajaran terutama dalam melaksanakan kegiatan spiritual. 

Me-manage Peserta Didik merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan. 

Sebab, secara tidak langsung pihak penyelenggara pendidikan telah memberikan edukasi 

yang baik untuk mengenal batas-batas yang tidak dapat dilanggar. 

Sementara, bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik mata pelajaran 

agama Islam menjelaskan keterlibatan Kepala Sekolah sebagai berikut: 

Biasanya Kepala Sekolah terlibat langsung dalam mengatur dan mengarahkan 
Peserta Didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun dalam sekolah terutama 
kegiatan-kegiatan spiritual.

21
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Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga peneliti juga ikut membenarkan. Sebab, 

keterlibatan Kepala Sekolah secara langsung dapat menimbulkan efek yang sangat positif 

dalam peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik.  

a. Perencanaan (Planning) Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

Selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan sekolah termasuk kegiatan yang diupayakan 

mencerdaskan spiritual Peserta Didik sangat perlu dilakukan perencanaan untuk 

keberlangsungan proses pembelajran yang baik dengan dasar berpikir yang tepat. 

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar sebagai 

berikut: 

Tentu saja ada perencanaannya, khusus kegiatan spiritual. Saya dan segenap Tenaga 
Pendidik membahas siapa yang diamanatkan untuk membimbing Peserta Didik 
pada kegiatan, seperti apa bentuk kegiatan, apa saja yang dibutuhkan, materi apa 
saja yang akan diberikan kepada Peserta Didik, membentuk jadwalnya dan lain-lain. 
Dasar berpikirnya kami adalah kami menginginkan Peserta Didik menjadi lulusan 
yang berkualitas juga dari sisi aqidah dan akhlaknya.

22
 

Berdasarkan pemaparan Kepala Sekolah tersebut bahwa untuk melaksanakan 

kegiatan spiritual, maka Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik wajib membahas dan 

menyusun perencanaan demi tercapainya pelaksanaan proses kegiatan yang sistematis. 

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik antara lain menyusun 

program-program pembelajaran berdasarkan aturan perudang-undangan dan kebutuhan 

sekolah tersebut. 

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek 

Kurikulum mengenai perencanaan yang diupayakan sebagai berikut: 

Iya kalau masalah perencanaan kegiatan spiritual Kepala Sekolah melakukan rapat 
dengan Tenaga Pendidik dan kependidikan, kemudian membahas apa-apa saja yang 
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direncanakan yang akan dilaksanakan pada saat operasional sekolah berlangsung 
mulai dari penjadwalan pembelajaran, penugasan Tenaga Pendidik dan 
kependidikan sampai pada kegiatan-kegiatan rohani seperti kajian rutin setiap hari 
jum’at dan shalat dzuhur secara berjemaah setiap masa aktif sekolah dan lain-lain.

23
 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perencanaan segala bentuk kegiatan sangat 

perlu dilakukan demi tercapainya proses kegiatan tersebut secara sistematis. Dengan 

demikian perlu dilakukan musyawarah bersama seperti yang dijelaskan oleh Wakasek 

Kurikulum tersebut. Sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dari apa yang 

direncanakan. 

Sementara, bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik mata pelajaran 

agama Islam mengungkapkan sebagai berikut: 

Kami selalu merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan 
proses pembelajaran di sekolah. Karena dengan perencanaan yang kami upaya akan 
menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikian 
juga dengan kegiatan-kegiatan spiritual yang anda tanyakan, kami harus menyusun 
langkah-langkah apa yang harus kami tempuh agar pelaksanaan kegiatan berjalan 
sesuai yang diharapkan, kemudian apa saja yang harus kami sediakan. Contohnya 
perencanaan pembelian buku pelajaran agama, buku-buku yasin, Al-Qur’an dan 
lain-lain.

24
 

Pencapaian hasil dari kegiatan yang upayakan tergantung dari perencanaan yang 

matang dan tidaknya. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah harus terlibat langsung dalam 

penyusunan perencanaan yang matang demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. 

b. Pengorganisasian (Organizing) Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

Berkaitan dengan pengorganisasian (organizing) yang tidak kalah pentingnya 

dalam pencapaian tujuan sekolah. Maka Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar 

berupaya mengorganisasikan Tenaga Pendidik dan kependidikan berdasarkan latar 
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belakang dan potensi yang dimiliki oleh Tenaga Pendidik dan kependidikan tersebut. 

Artinya Kepala Sekolah yang baik adalah Kepala Sekolah yang mampu menempatkan 

posisinya mengamantkan Tenaga Pendidik dan kependidikan untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan efisien dan efektif. 

Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar menjelaskan terkait dengan 

pengorganisasian yang diupayakan dalam pencapaian kegiatan mencerdaskan spiritual 

sebagai berikut: 

Segala bentuk kegiatan/aktivitas di sekolah saya amanatkan dengan menguarkan 
SK tugas kepada Tenaga Pendidik, sama halnya dengan Tenaga Pendidik yang 
diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan pengajian dan sholat dzuhur 
berjamaah.

25
 

Jelaslah bahwa sebagai lemabaga pendidikan yang formal, Kepala Sekolah 

mengamanatkan Tenaga Pendidik dan kependidikan melalui langkah-langkah yang formal 

pula. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan spiritual dalam hal ini yang 

didefinisikan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar merupakan kegiatan 

pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah. Beliau menjelaskan bahwa pembagian tugas 

kepada pendidik dalam melaksanakan kajian rutin dan salat dzuhur berjamaah dengan 

diluarkannya SK tugas oleh Kepala Sekolah itu sendiri. 

Hampir senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Awaludin, S.Pdi, selaku 

Wakasek Kurikulum mengenai pengorganisasian sebagai berikut: 

Yang saya tau, ya saya diamanatkan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan 
kajian rutin dan menghendel Peserta Didik untuk melaksanakan shalat dzuhur 
berjamaah. Itu artinya saya kira itu bagian dari pengorganisasian yang dilakukan 
oleh Kepala Sekolah. Sehingga, kami harus melaksanakan kegiatan-kegiatan 
spiritual seperti yang diamanatkan.

26
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Penjelasan Wakasek Kurikulum tersebut menandakan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik melalui pembagian tugas dengan meng-SK-kan Tenaga Pendidik yang hendak 

diamanatkan. 

Demikian yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam: 

Biasanya Kepala Sekolah melakukan pembagian tugas untuk Tenaga Pendidik. 
Misalnya saja, satu Tenaga Pendidik ditunjuk mengajarkan baca Al-Qur’an, Tenaga 
Pendidik lainnya ditunjuk untuk mengajarkan tata cara shalat dan lain-lain.

27
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pengorganisian yang diupayakan Kepala 

Sekolah merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan demi tercapainya kualitas 

pendidikan maksimal. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah harus pandai mengorganisir Tenaga 

Pendidiknya dalam melaksanakan tugasnya. 

Segala pelaksanaan dan atau aktivitas sekolah merupakan tanggung jawab penuh 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah. Demikian juga yang berhubungan dengan 

kegiatan spiritual Peserta Didik. Namun, secara teknis dilapangan tidak terlepas juga 

merupakan bagian dari tanggung jawab Tenaga Pendidik sebagai pihak pelaksana 

kegiatan spiritual tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK 

YP-PGRI I Makassar bahwa: 

Tentu saja saya sebagai Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan kegiatan pengajian dan sholat dzuhur berjamaah. Dan Tenaga Pendidik 
juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kajian tersebut sebagai pelaksana 
pengajian dan sholat dzuhur berjamaah.

28
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Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

ada dua pihak yang bertanggung jawab dalam segala bentuk kegiatan di ruang lingkup 

sekolah yakni Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan Tenaga Pendidik sebagai pelaksana 

kegiatan. Namun, demikian pihak penanggung jawab penuh dalam kegiatan tersebut 

adalah Kepala Sekolah itu sendiri. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek 

Kurikulum bahwa penanggung jawab dalam kegiatan tidak hanya Kepala Sekolah 

melainkan juga Tenaga Pendidik: 

Kalau masalah siapa penanggung jawab kegiatan spiritual Peserta Didik adalah 
tentu saja Kepala Sekolah dan juga saya sebagai Tenaga Pendidik juga merasa 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan kegiatan 
kajian rutin dan shalat dzuhur.

29
 

Penjelasan tersebut bahwa Kepala Sekolah tidak melepaskan tanggung jawab 

kepada Tenaga Pendidik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah terutama 

kegiatan spiritual Peserta Didik. Tentu saja Kepala Sekolah yang baik adalah Kepala 

Sekolah yang bertanggung jawab akan keadaan sekolah yang dipimpinnya. 

Dipertegas juga oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik mata 

pelajaran agama Islam mengenai hal tersebut: 

Tentu saja Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan spiritual Peserta 
Didik. Dan kami sebagai Tenaga Pendidik juga ikut andil menghendel kegiatan 
tersebut.

30
 

Kepala Sekolah adalah pucuk pmimpinan dalam sekolah sehingga rasa tanggung 

jawab harus berpusat kepada Kepala Sekolah itu sendiri dalam setiap kegiatan-kegiatan 

yang diupayakan. Namun demikian, Tenaga Pendidik juga bertanggung jawab sebagai 
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bentuk terlaksananya kegiatan sekolah terutama terlaksananya kegiatan spiritual yang 

dimaksudkan. 

Pelaksanaan segala bentuk kegiatan dan proses pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah tentu membutuhkan pembiayaan  yang cukup. Baik dalam hal penyediaan sarana 

prasarana pendidikan atau kegiatan-kegiatan tertentu, upah atau gaji Tenaga Pendidik dan 

kepandidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tentu membutuhkan biaya yang cukup 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah. Adapun sumber pembiayaan 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar bahwa: 

Sumber pembiayaan kegiatan sekolah terutama pembiayaan pengajian berasal dari 
biaya mandiri sekolah (subsidi SPP Peserta Didik) dan biaya dari dana BOS 
Pemerintah/Negara.

31
 

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar tersebut 

bahwa upaya pembiayaan yang dilakukan terdapat dua sumber pembiayaan yaitu biaya 

mandiri sekolah dan dana BOS. Tentu saja berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang 

sumber pembiayaannya dari dana BOS saja. Sebab, sekolah SMK YP-PGRI I Makassar 

merupakan hak milik pihak Yayasan Pendidikan PGRI dan juga dibawah naungan 

Pemerintah/Negara. 

Pembiayaan pendidikan terutama dalam upaya melaksanakan kegiatan-kegiatan 

spiritual sangatlah penting, sehingga setiap aktivitas sekolah diperlukan biaya demi 

tercapainya dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Awaludin, S.Pdi, 

selaku Wakasek Kurikulum sebagai berikut: 

Seperti yang kami bahas dalam rapat bahwa sumber pembiayaan kegiatan sekolah 
terutama kegiatan spiritual sebagiannya dari biaya mandiri sekolah (subsidi SPP 
Peserta Didik) dan sebagiannya lagi dari dana BOS.

32
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Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam bahwa sumber pembiayaan terdapat dua sumber 

yaitu biaya mandiri sekolah atau subsidi SPP Peserta Didik dan dana BOS.
33

 

Berdasarkan penjelasan Wakasek Kurikulum dan Tenaga Pendidik mata pelajaran 

agama Islam tersebut bahwa pembiayaan yang diupayakan dari dua sumber pembiayaan. 

Sebab, sekolah tersebut tidak hanya bergantung pada pembiayaan pemerintah semata. 

Melainkan ada upaya mandiri yang dilakukan untuk memaksimalkan segala kebutuhan 

yang ada di sekolah. 

Upaya penyediaan sumber daya sekolah yang dilakukan tentu tidak terlepas dari 

pihak Yayasan dan Pemerintah/Negara yaitu menyediakan saran prasarana, keuangan dan 

Tenaga Pendidik serta tenaga kependidikan. Penyediaan tersebut diupayakan agar 

pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan-

kegiatan spiritual di sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMK 

YP-PGRI I Makassar sebagai berikut: 

Penyiapan sumber daya sekolah seperti Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan 
yang berkualitas, sarana dan prasarana diupayakan berdasarkan kebutuhan sekolah, 
seperti penyiapan tempat pengajian, penyediaan perlengkapan kegiatan pengajian 
seperti penyediaan al-Qur’an dan buku-buku PAI dan perlengkapan lainnya.

34
 

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah tersebut bahwa penyediaan atau 

pengadaan seumber daya sekolah diupayakan semaksimal mungkin, terutama 

penyeleksian Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pengadaan 

sarana prasarana berdasarkan kebutuhan sekolah. Demikian juga dengan upaya yang 

dilakukan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan spiritual (pengajian ruti dan salat 
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dxuhur berjamaah) antara lain menyiapkan Tenaga Pendidik yang berkualitas dan 

menyiapkan al-Qur’an atau buku-buku pedoman lainnya. 

Senada dengan diungkapkan oleh bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek 

Kurikulum dalam upaya Kepala Sekolah menyiapkan sumber daya sekolah untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik bahwa: 

Biasanya Kepala Sekolah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang 
sesuai dengan latar belakang Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 
prasarana yang memadai, keuangan yang mumpuni tentunya, itu bertujuan untuk 
menunjang pelaksanaan belajar mengajar terutama untuk kegiatan spiritual, Kepala 
Sekolah mengupayakan Al-Qur’an, Iqra dan buku pendidikan Agama.

35
 

Artinya, segala yang ada pada sekolah tersebut tidak terlepas dari upaya Kepala 

Sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran antara lain SDM Tenaga 

Pendidik dan kependidikan yang berkualitas serta sarana prasarana lainnya di sekolah. 

Kemudian dipertegas oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik 

mata pelajaran agama Islam bahwa: 

Biasanya Kepala Sekolah merekrut Tenaga Pendidik dan kependidikan yang handal 
dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas sekolah. Apalagi untuk kegiatan-
kegiatan spiritual. Tentu saja Kepala Sekolah menyiapkan Tenaga Pendidik yang 
benar-benar paham masalah agama.

36
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa upaya menyiapkan sumber daya yang 

berkualitas di SMK YP-PGRI I Makassar melalui perekrutan yang ketat untuk 

memperoleh Tenaga Pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Namun, dalam hal ini 

peneliti berpandangan bahwa di samping perekrutan yang ketak, maka perlu adanya 

pelatihan-pelatihan khusus untuk mengembangkan sumber daya yang berkualitas.  
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c. Pengarahan (Directing) Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik 

Manajemen pengarahan (directing) yang diupayakan Kepala Sekolah sebagai 

pemimpin dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik selalu memberikan 

pembinaan dan motivasi Peserta Didik untuk terus melaksanakan kegiatan pengajian rutin 

dan salat dzuhur berjamaah di sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah 

SMK YP-PGRI I Makassar sebagai berikut: 

Saya berupaya memberikan pembinaan dan motivasi secara langsung terutama 
pembinaan aqidah dan akhlak Peserta Didik. Begitu pula Tenaga Pendidik juga 
membina dan memotivasi kepada Peserta Didik.

37
 

Penjelasan Kepala Sekolah tersebut menandakan bahwa manajemen pengarahan 

yang diupayakan tidak lain adalah upaya memberikan pembinaan dan dan motivasi 

terutama dalam hal aqidah dan akhlak terdapat Peserta Didik. Demikian juga dilakukan 

Tenaga Pendidik terhadap Peserta Didik antara lain membina dan memotivasi Peserta 

Didik untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian dan salat dzuhur secara 

berjamaah. 

Pengarahan (directing) yang diupayakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik. Maka, semua  sumber daya manusia yang ada harus 

dioptimalkan dengan tepat, dimana harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan 

perannya masing-masing yang berpedoman dari rencana dalam mencapai tujuan kegiatan 

sekolah tersebut diperlukan pengaahan melalui pembinaan yan haus dilakukan oleh 

Kepala Sekolah. Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum mengungkapkan 

berdasarkan pandangannya sebagai berikut: 
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Menurut saya Kepala Sekolah biasanya turun langsung untuk melakukan 
pembinaan terhadap Tenaga Pendidik, menyemangati Peserta Didik dan 
memberikan motivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan spiritual.

38
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah 

harus berupaya memberikan pengarahan yang baik melalui pembinaan kepada Tenaga 

Pendidik dan memberikan motivasi melalui pendekatan-pendekatan tertentu kepada 

pesera ddik. Sehingga Peserta Didik dapat memaksimalkan keikutsertaannya dalam 

kegiatan spiritual tersebut. 

Dipertegas oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik mata 

pelajaran agama Islam bahwa: 

Disamping Kepala Sekolah turun langsung ke lapangan untuk membimbing dan 
membina Peserta Didik, terkadang Tenaga Pendidik juga diamanatkan untuk 
melakukan pengarahan terhadap Peserta Didik.

39
 

Ungakapan tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukan keterlibatan Kepala 

Sekolah dalam hal mengarahkan Tenaga Pendidik untuk terus melakukan pembinaan 

kepada Peserta Didik disamping pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. 

Adapun tanggapan Peserta Didik terhadap upaya yang dilakukan Kepala Sekolah 

dalam membina Peserta Didiknya telah diungkapkan oleh Nuraeni selaku Peserta Didik 

bahwa: 

Kepala Sekolahnya baik kak, tidak marah-marah. Bapak biasanya selalu 

memberikan semangat sama saya dan sama teman-teman saya yang lainnya, biasanya 

saya dan teman-teman diarahkan untuk mengikuti kegiatan kajian rutin dan shalat dzuhur 

bersama-sama sebelum pulang ke rumah.
40
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Demikian juga yang diungkapkan oleh Najwa Aqilah sebagai berikut: 

Baik pastinya kak, selalu sabar membimbing saya sama teman-teman. saya dan 
teman-teman disuruh untuk selalu mengikuti kegiatan kajian rutin dan shalat 
dzuhur sebelum pulang.

41
 

Kemudian ditambahkan oleh Muhammad Yusuf mengenai kedisiplinan Kepala 

Sekolah melalui wawancara dengan pertanyaan tambahan yang dilakukan oleh peneliti: 

Sangat disiplin kak, saya dan teman-teman dilarang keras main HP pada kajian, 
kami juga dilarang keluyuran pada saat kegiatan dimulai. Tidak dibolehkan bicara 
sendiri pada saat guru mengajar.

42
 

Demikian juga yang diungkapkannya mengenai ketegasan Kepala Sekolah sebagai 

berikut: 

Kalau tegas, ya... tentu saja tegas kak. Kadang-kadang kami dimarahi oleh guru dan 
Kepala Sekolah kalau melanggar atau tidak menuruti kemauan Kepala Sekolah dan 
guru untuk mengikuti kajian dan sholat dzuhur berjamaah di sekolah.

43
 

Berdasarkan ketiaga penjelasan tersebut menandakan bahwa upaya Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan Peserta Didik merupakan suatu kesungguhan 

hati. Sehingga Peserta Didik merasakan kenyamanan dalam mengikuti kajian dan salat 

dzuhur berjamaah. 

d. Pengawasan (Controlling) Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik 

Segala bentuk aktivitas dan manajemen kegiatan sekolah diperlukan pengawasan 

yang berkelanjutan oleh pimpinan sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 
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SMK YP-PGRI I Makassar seperti yang diungkapkan melalui wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti. 

Saya terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengajian dan sholat dzuhur berjamaah, sehingga diharapkan pelaksanaan pengajian 
dilakukan seperti yang direncanakan.

44
 

Merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Sekolah dalam setiap 

aktivias sekolah untuk melakukan pengawasan (actuating). Sehingga Kepala Sekolah 

dapat mengamati pelaksanaan kegiatan-kegiatan berlangsung agar Kepala Sekolah dapat 

membenahi dan melengkapi setiap kelemahan atau kekurangan dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Manajemen pengawasan (controlling) yang diupayakan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik agar pelaksanaannya dapat diupayakan 

secara sungguh-sungguh oleh pendidik dan Peserta Didik. Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku 

Wakasek Kurikulum mengungkapkan meneganai pengawasan: 

Memang tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah mengawasi pelaksanaan 
kegiatan berlangsung menyiapkan segala kebutuhan kajian rutin. saya sebagai 
pelaksana kegiatan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 
tersebut.

45
 

Penjelasan tersebut memberikan ketegasan kepada Kepala Sekolah bahwa dalam 

melakukan pengawasan bukan hanya sekedar mengamati proses berlangsungnya kegiatan-

kegiatan tetapi juga harus memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan 

tersebut. 
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Sedangan bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga Pendidik mata pelajaran 

agama Islam mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan tugas Kepala Sekolah yang 

hanya berpusat pada keberlangsungan proses kegiatan: 

Kepala Sekolah dek, yang melakukan pengawasan langsung, Kepala Sekolah 
biasanya mengawasi adanya kemungkinan-kemungkinan Peserta Didik tidak 
mengikuti kajian dan shalat dzuhur berjamaah. Tapi kadang kalau Kepala Sekolah 
tidak ada ditempat, beliau menugaskan salah satu Tenaga Pendidik untuk 
mengawasi kegiatan.

46
 

Dan diperjelas oleh hasil wawancara peneliti terhadap Peserta Didik sebagai berikut: 

Kalau yang mengawasi kadang-kadang Kepala Sekolah, tapi yang paling sering 
mengawasi guru yang mengajar pada saat kegiatan pengajian dan sholat 
berjamaah.

47
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Kepala Sekolah hanya mengamati 

kemungkinan-kemungkinan adanya Peserta Didik yang tidak mengikuti kegiatan. Dan 

tidak terlalu mempermasalahkan setiap kebutuhuan dalam kegiatan tersebut. 

Pengawasan dalam melaksanakan program-program sekolah harus berdasarkan 

standar pelaksanaan yang sesuai sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara 

efektif dan efisien. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI 

I Makassar bahwa: 

Standar pelaksanaan berdasarkan acuan perencanaan awal sehingga perlu untuk 
dilakukan pengawasan pada kegiatan pengajian rutin dan sholat dzuhur agar 
terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

48
 

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar bahwa 

pengajian rutin yang dan salat berjamaah yang dilaksanakan diperlukan pengawasan 
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(controlling) yang mana pengawasannya berdasar pada acuan perencanaan awal, sehingga 

pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien secara keseluruhan. 

Bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum mengungkapkan sebagai 

berikut: 

Tentang standar pelaksanaan kami laksanakan berdasarkan hasil rapat yang 
kemudian telah ditetapkan Kepala Sekolah. Maka, perlu adanya pengawasan 
kegiatan pengajian yang harus diupayakan baik Kepala Sekolah itu sendiri maupun 
Tenaga Pendidik.

49
 

Senada dengan yang ungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam sebagai berikut: 

Biasanya standar pelaksanaan yang kami upayakan hasil dari rapat atau 
musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan kami sebagai tenaga 
pelaksana kegiatan kajian. Untuk mencapai pelaksanaan kegiatan yang maksimal, 
maka perlu adanya pengawasan.

50
 

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa standar pelaksanaan 

dalam pengawasan kegiatan berdasarkan pada hasil rapat yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan sekolah. Maka sudah tentu merupakan suatu kewajiban bagi Tenaga Pendidik 

untuk berkiprah pada hasil rapat sebelumnya. 

3. Kecerdasan spiritual ruang lingkup beribadah kepada Allah swt. dan menerapkan 

nilai akhlak mahmudah  

Pelaksanaan kegiatan spiritual yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan 

Tenaga Pendidik bukanlah hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam program 

tersebut. Melainkan benar-benar berupaya membenahi aqidah dan akhlak Peserta Didik 

agar menjadi manusia atau generasi yang berkualitas di masa depannya. Kecerdasan 
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spiritual tidak hanya dipahami dari segi teori saja tetapi juga harus dapat diterapkan dalam 

kehidupan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin sekolah dan Tenaga 

Pendidik sebagai pelaksana kegiatan tentu memberikan contoh dan teladan dengan 

mengaplikasikan baik di ruang lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Sebagaimana 

yang yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar bahwa: 

Saya dan Tenaga Pendidik terus berupaya memberikan pemahaman tentang aqidah 
dan akhlak terhadap Peserta Didik. Kami juga mengaplikasikan ditengah-tengah 
Peserta Didik sehingga Peserta Didik juga ikut menerapkannya terutama dalam hal 
kejujuran, kesabaran, kesopanan, kedisiplinan dan lain-lain. Harus diberikan 
penguatan oleh saya dan Tenaga Pendidik.

51
 

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar tersebut. 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa betapa pentingnya bagi Peserta Didik sebagai 

manusia Islam memahami tentang ilmu-ilmu aqidah dan akhlak dan diaplikasikannya 

dalam kehidupan tanpa ada rasa beban dalam diri untuk dilaksanakan secara terus-

menerus baik di dalam maupun di luar sekolah. 

Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik bukan hanya 

sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Melainkan secara optimal menunaikan 

kewajibannya sebagai penyelenggara pendidikan. upaya Kepala Sekolah dan Tenaga 

Pendidik dalam memberikan pemahaman terhadap Peserta Didik tentang akhlak 

mahmudah, sehingga Peserta Didik dapat memahami dan menerapkan akhlak mahmudah 

tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Awaludin, 

S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum bahwa: 

Menurut saya, biasanya saya atau Tenaga Pendidik yang lain terutama Kepala 
Sekolah terus berupaya menanamkan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana 
supaya Peserta Didik menekuni nilai-nilai kejujuran, kesopanan, saling menghargai 
satu sama lain dan seterusnya. Untuk meyakinkan kepada Peserta Didik bahwa 
nilai-niali tersebut bukan sekedar tuntutan dunia pendidikan semata, tetapi itu 
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merupakan suatu keharusan dalam kehidupan beragama. Maka kami memberikan 
contok praktiknya mulai dari diri kami sebagai pendidik.

52
 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah 

dan Tenaga Pendidik memberikan dan menanamkan pemahaman yang mendalam 

terhadap Peserta Didik tentang nilai-nilai akhlak yang baik. Untuk memaksimalkan 

pemahaman Peserta Didik tersebut Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik harus 

mengaplikasikan secara langsung dihadapan Peserta Didik bahwa betapa pentingnya 

akhlak-akhlak yang ditanamkan kepada Peserta Didik. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam bahwa pentingnya untuk diaplikasikan nilai-nilai 

akhlak dihadapan Peserta Didik. 

Kami sebagai orang tua Peserta Didik tentu saja memberikan contoh yang baik 
untuk mengajarkan kepada mereka dalam hal praktik apa yang kami ajarkan. 
Contohnya saja, kami harus menghormati Peserta Didik dalam bentuk praktiknya, 
secara tidak langsung Peserta Didik juga akan menghormati kami sebagai orang 
tuanya di sekolah, diajarkan juga berlaku jujur dan sopan santun serta diajarkan juga 
untuk berbuat adil dalam kehidupan mereka.

53
 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Asmilatul Isma selaku Peserta Didik 

mengenai kepemimpinan Kepala Sekolah bahwa: 

Betul kak, saya pribadi menganggap bahwa guru-guru dan Kepala Sekolah disini 
sebagai orang tua saya. Dan saya yakin kalau guru-guru dan Kepala Sekolah akan 
selalu membimbing saya dan teman-teman yang lain kak.

54
 

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa untuk 

menanam nilai-nilai akhak terhadap Peserta Didik tidak disuntik dari segi pemahaman 

konsep saja. Melainkan juga disuntik dari segi praktiknya sehingga tertanamlah nilai-nilai 
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akhlak tersebut secara terus-menerus terhadap jiwa Peserta Didik. Upaya yang dilakukan 

antara Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dengan Peserta Didik merupakan langkah 

timbal balik untuk mengasah nilai-nilai spiritual Peserta Didik. 

Peserta Didik yang baik apabila ia berusaha memperhatikan dengan baik apapun 

yang diajarkan oleh Tenaga Pendidik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuraeni 

selaku Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar sebagai berikut: 

Apa ya...? biasanya pada saat guru mengajar, saya harus serius mendengarkan yang 
sampaikan guru. Guru menjelaskan tentang bagaimana berbuat jujur, sopan sama 
orang tua, sopan sama guru, sopan sama orang-orang yang lebih tua dari saya, selalu 
bermurah hati pada orang lain. Masih banyak yang diajarkan, tapi saya lupa kak.

55
 

Dipertegas oleh Najwa Aqilah selaku Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

sebagai berikut: 

Kalau guru sedang mengajar, saya harus fokus kak, supaya kami bisa mengerti yang 
disampaikan oleh guru. Kami diajarkan bagaimana selalu berbuat baik pada orang 
lain, harus jujur dalam berkata dan berbuat. Kami juga diajarkan supaya harus sopan 
kepada sopan kepada semua orang.

56
 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Asmilatul Isma selaku Peserta Didik di 

SMK YP-PGRI I Makassar sebagai berikut: 

Begini kak. Kalau mau pintar kita harus betul-betul serius kak. Jadi apapun yang 
diajarkan oleh guru dan Kepala Sekolah, harus serius mendengarkan. Kalau sudah 
betul-betul memahami, saya bisa praktikan dihidup saya. Contohnya ini kak. Hari 
ini guru mengajarkan tentang jujur, maka saya berusaha praktikan dalam hidup saya 
untuk selalu jujur.

57
 

Artinya jika seseorang atau Peserta Didik ingin dirinya cerdas, maka perlu adanya 

kesungguhan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran akhlak-
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akhlak yang dipahami akan tercermin dalam sikap dan perilakunya sendiri. Dan 

berdampak baik terhadap orang lain. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang diupayakan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I 

Makassar seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik. 

Maka, melalui wawancara peneliti dengan Peserta Didik menegaskan bahwa terdapat dua 

item kegiatan yang diupayakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa Peserta 

Didik antara lain Nuraeni menjelaskan bahwa kalau kegiatan diluar jam belajar sih cuma 

dua saja kak, itu tadi. Kajian rutin sama shalat dzuhur bersama.
58

 Najwa Aqilah 

menyebutkan hanya dua saja kak, itu tadi. Kajian rutin sama shalat dzuhur bersama. Tapi 

kami sangat bersyukur karena ada kegiatan ini.
59

 Dan Ismilatul Isma juga menjelaskan 

bahwa kajian rutin sama shalat dzuhur bersama. Di dalam kajian ruting kami dibekali 

dengan ilmu-ilmu agama baik kak.
60

 

Sementara kendala yang dihadapi oleh Peserta Didik berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti antara lain yang diungkapkan oleh Nuraeni bahwa kadang, kalau saya 

mendengarkan penjelasan guru ada yang tidak saya mengerti, dan tidak sempat saya 

bertanya, kadang juga takut untuk bertanya sih kak.
61

 Najwa Aqilah menyebutkan bahwa 
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kendalanya, biasanya saya malu untuk bertanya karena takut salah kak.
62

 Dan Ismilatul 

Isma juga menyebutkan untuk sementara belum ada kendala yang saya hadapinya.
63

 

Berdasarkan penjelasan beberapa Peserta Didik tersebut bahwa upaya Kepala 

Sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan spiritual hanya dua item yang berlangsung secara 

terus-menerus. Sangatlah logis, sebab manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah yang 

berkualitas hanya ingin kegiatan yang diupayakan tercapai secara optimal. Artinya tidak 

dihitung dari segi banyaknya kegiatan tetapi yang paling penting adalah dihitung dari segi 

kualitasnya. 

C. Dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

Pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi 

orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku yang benar yang harus dikerjakan 

bersamasama (melakukan kerja sama), dan bahkan seorang pemimpin sangat 

mempengaruhi semangat kerja kelompok. Demikian halnya dalam sebuah sekolah yang 

menjadi pemimpin adalah Kepala Sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah menentukan 

arah kebijakan yang dibuatnya. Karena Kepala Sekolah yang berkualitas akan dilihat dari 

kemampuannya dalam me-manage sekolah dengan efektif dan efisien. Jika manajemen 

kepemimpinan Kepala Sekolahnya baik akan menghasilkan dampak yang positif dan 

berkualitas pula. Namun, jika manajemen kepemimpinan Kepala Sekolahnya buruk atau 

tidak berkualitas, maka akan mengakibatkan keadaan sekolahnya buruk dan tidak akan 
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diminati oleh masyarakat setempat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pada sebuah 

sekolah diperlukan pemimpin yang memiliki keahlian dalam me-manage sekolah. Dalam 

hal manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dapat me-

manage sekolah dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan Peserta Didik 

yang berkualitas terutama dalam hal upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik itu sendiri. 

Adapun dampak dari manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak Syamsul Bakhri, S.Pd.,M.Pdi, selaku Kepala Sekolah bahwa: 

Pelaksanaan kegiatan pengajian dan sholat dzuhur atau kegiatan spiritual dapat 
berjalan sesuai yang direncanakan. Sebab, kegiatan dilaksanakan dari perencanaan 
yang matang sebagai acuan. Sehingga Peserta Didik mengikuti kegiatan pengajian 
secara rutin dan demikian juga dengan sholat dzuhur secara berjamaah. Harapan 
saya melalui kegiatan tersebut dapat menambah wawasan Peserta Didik dari sisi 
aqidah dan akhlaknya.

64
 

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah tersebut bahwa pelaksanaan kegiatan 

spiritual yang diupayakan mendapatkan hasil yang sangat positif. Sehingga Peserta Didik 

mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus dipaksakan oleh pihak penyelenggara yaitu 

Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik. Peneliti sendiri juga mengamati dari segi tutur kata 

dan sikap atau tindakan yang diterapkan oleh Peserta Didik bahwa nilai-nilai akhlak yang 

seakan benar-benar tertanam dalam jiwa mereka. 

Dipertegas oleh ungkapan bapak Awaludin, S.Pdi, selaku Wakasek Kurikulum 

melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa: 

Masalah dampak dari menajemen kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala 
Sekolah selama ini, tentu sangat positif sekali, contohnya saja, pembagian tugas 
tenaga pendidk dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan masing-
masing, kemudian perencanaannya yang sistematis dan pelaksanaan kegiatan 
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spiritual dapat terlaksana dengan baik. Hasilnya yang saya lihat memiliki kemajuan 
terhadap Peserta Didik.

65
 

Berdasarkan penjelasan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan yang 

diupayakan tentu memiliki dampak yang dihasilkan. Baik itu dampak positif maupun 

dampak negatif. Namun demikian, upaya manajemen kepemimpinan yang diupayakan 

Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar menghasilkan dampak yang positif yakni 

dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan spiritual secara sistematis dan maksimal serta 

dapat dipahami oleh Peserta Didik dengan baik. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Santoso, Amd.,S.Pdi selaku Tenaga 

Pendidik mata pelajaran agama Islam mengenai dampak manajemen kepemimpinan yang 

diterapkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut: 

Tentu saja memberikan dampak positif yang sangat luar biasa bagi keberlangsungan 
belajar mengajar dalam sekolah. Dengan adanya manajemen yang baik yang 
dilakukan oleh bapak Kepala Sekolah akan menghasilkan dampak yang baik pula.

66
 

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa manajemen kepemimpinan 

Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar dapat berlangsung dengan baik serta 

memberikan dampak yang baik pula. Secara eksplisit bahwa manajemen kepemimpinan 

Kepala Sekolah tergantung dari kemampuan Kepala Sekolah dalam me-manage sumber 

daya sekolah dengan memperhatikan tujuan-tujuan sekolah tersebut. 

Sementara Nuraeni dan Asmilatul Isma mengungkapkan bahwa dampak yang 

anda rasakan selama menerima materi keagamaan khususnya  materi spiritual di sekolah 

sebagai berikut: 

Sangat baik sih kak, dengan kegiatan-kegiatan begitu. Setidaknya saya jadi bisa 
paham masalah-masalah agama. Walaupun sedikit-sedikit kak. Dan saya bisa 
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terapkan saat saya di rumah maupun ditempat lain kak.
67

 Tentu saja, saya cukup 
banyak memahami tentang ilmu agama kak. Disamping saya bisa memahami saya 
juga bisa ajarkan pemahaman saya ke adik-adik saya di rumah.

68
 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Najwa Aqilah mengenai dampak dari 

kegiatan tersebut: 

Dampaknya sangat positif kak, karena kami dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang 
baik, karena dengan ilmu itu kami punya bekal untuk dilakukan dalam kehidupan 
kami. Saya juga akan semakin bersemngat dan rajin untuk mengerjekan shalat-
shalat kak. Tidak hanya ajarkan shalat saja kak, tetapi masih banyak pelajaran-
pelajaran lain, seperti belajar jadi orang yang jujur, sopan, menghargai orang lain 
dan masih banyak lagi kak. Kalau hikmahnya yang saya dan teman-teman peroleh 
atau yang kami dapat sih. Kami bisa belajar banyak dan memahami banyak ilmu-
ilmu agama pada kegiatan itu kak. Kami saya sendiri bersyukur dengan adanya 
kegiatan itu kak.

69
 

Berdasarkan penjelasan Peserta Didik tersebut menggambarkan bahwa 

manajemen kepemimpinan yang diupayakan oleh Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik memberikan hasil yang positif sebagai bekal di masa 

yang akan datang. Terutama yang berkaitan akhlak mahmudah yang mungkin tidak 

mereka dapatkan di luar sekolah. Maka peneliti bersimpulan bahwa terlaksananya 

kegiatan tersebut dalam hal ini pengajian rutin dan salat berjamaah dengan baik apabila 

ditunggangi oleh manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah yang baik pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di SMK YP-PGRI I Makassar yang 

berkenaan dengan manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Gambaran manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

Gambaran manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penelitian ini dengan 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen antara lain: 

a. Perencanaan (Planning). Perencanaan program-program pembelajaran sekolah melalui 

penjadwalan yang terstruktur oleh Wakasek Kurikulum dengan adanya keterlibatan 

Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam penyusunan tersebut. Termasuk 

perencanaan program-program kegiatan spiritual (pengajian rutin dan salat dzuhur 

berjamaah) yang dipadukan pada jadwal rombel mata pelajaran; 

b. Pengorganisasian (Organizing). Kepala Sekolah SMK YP-PGRI I Makassar berupaya 

melakukan pengorganisasian Tenaga Pendidik dan kependidikan melalui pembagian 

tugas kepada masing-masing Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yaitu 

pembagian SK tugas serta dapat bekerja sesuai job description-nya. Pembagian 

kelompok belajar Peserta Didik dalam melaksanakan kegiatan spiritual berdasarkan 

jurusan dan tingkat kelasnya serta dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 

c. Pengarahan (Directing). Upaya pengarahan yang dilakukan Kepala Sekolah melalui 

manajemen kepemimpinannya dengan langkah-langkah memberikan pelatihan-
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pelatihan atau pembinaan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Kepala Sekolah juga memberikan 

pembinaan secara langsung kepada Peserta Didik dalam upaya memahami 

pembelajaran melalui kegiatan pengajian rutin, sehingga pemahaman Peserta Didik 

tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupannya secara terus-menerus; 

d. Pengawasan (Controlling) Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah berupaya 

melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah 

khususnya kegitan spiritual (pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah) sehingga 

kegiatan-kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan dapat berlangsung dengan 

efektif dan efisien. 

Secara umum peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan Kepala Sekolah sebagai 

pemimpin dalam memahami manajemen kepemimpinan dapat dikategorikan cukup baik. 

Sebab, yang demikian itu dapat terlihat pada pencapaian proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien yaitu upaya pencapaian meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik 

SMK YP-PGRI I Makassar. 

Kegiatan peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik yang diupayakan Kepala 

Sekolah melalui manajemen kepemimpinannya agar Peserta Didik senantiasa beribadah 

kepada Allah swt. melaui penanaman aqidah (memahami tauhid, melaksanakan salat 

wajib, salat sunnah, mengeluarkan zakat, sedekah, dan dan lain-lain) dan akhlak (akhlak 

mahmudah yaitu penerapan nilai kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, malu akan perbuatan 

buruk, sosial, keramahan, sabar dan saling menghargai) melalui pengajian rutin dan salat 

dzuhur berjamaah sehingga Peserta Didik mampu mengimplementasikan akhlak-akhlak 

tersebut secara terus-menerus secara efektif dan efisien. 
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Dengan demikian, maka peneliti mengemukakan bahwa untuk dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik yang efektif dan efisien maka diperlukan 

keseriusan dengan integritas yang tinggi antara Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik 

dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. 

2. Dampak manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik di SMK YP-PGRI I Makassar 

a. Kepala Sekolah mampu me-manage sekolah secara efektif dan efisien kegiatan 

spiritual Peserta Didik (pengajian rutin dan salat dzuhur berjamaah). Sehingga mampu 

memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai aqidah dan akhlak yaitu beribadah kepada 

Allah swt., berlaku jujur, sopan terhadap orang lebih tua, disiplin, memiliki nilai sosial, 

ramah dan saling menghargai; 

b. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang efektif dan efisien sehingga Kepala 

Sekolah mampu menjadikan SMK YP-PGRI I Makassar dapat bersaing dengan 

sekolah-sekolah swasta lainnya. Sebab, dengan melalui manajemen kepemimpinan 

yang tepat oleh Kepala Sekolah mampu meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik melalui pengajian rutin (penanaman nilai aqidah dan akhlak) dan salat dzuhur 

berjamaah. Sehingga Kepala Sekolah mampu mencetak generasi yang berkualitas 

dengan tingkat spiritual yang cukup baik berdasarkan kebutuhan stokehorlder . 

B. Implikasi Penelitian 

1. Sebagai Kepala Sekolah yang diberikan mandat  oleh Ketua Yayasan untuk menjadi 

pemimpin di sekolah, sebaiknya Kepala Sekolah terus meningkatkan manajemen 

kepemimpinannya dan melaksanakan tugas dalam melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan penuh tanggung jawab 
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untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik, bahkan semua kebijakan 

yang diambil harus transparan, kepada pihak Yayasan dan kepada bawahanya agar 

segala kegiatan di sekolah bisa berjalan secara lebih efektif dan efisien. 

2. Hendaknya Kepala Sekolah melakukan musyawarah dengan bawahannya setiap 

sekali sebulan melakukan evaluasi untuk menemukan kendala yang dihadapi selama 

proses pembelajaran di SMK YP-PGRI I Makassar terutama dalam upaya 

peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik dengan tetap melakukan koordinasi 

dengan Tenaga Pendidik secara berkelanjutan sehingga dapat mencetak generasi 

yang lebih berkualitas baik dari segi ilmu dunia maupun dari segi spiritualnya 

(aqidah dan akhlak) agar kemudian lebih banyak diminati stokehorlder . 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala Sekolah) 

Nama  : 

Jabatan :  

Hari/Tanggal : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang manajemen kepemimpinan? 

2. Menurut pandangan Bapak, bagaimana gambaran umum tentang manajemen 

kepemimpinan yang Bapak terapkan di sekolah dalam upaya meningkatkan 

kecerdasan spritual Peserta Didik? 

3. Sekolah merupakan wadah atau tempat kepemimpinan itu berada. Bagaimana 

keterlibatan Bapak me-manage sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

4. Bidang kurikulum merupakan salah satu penentu terlaksananya program pengajaran 

yaitu mengatur segala bentuk program-program pengajaran. Kegiatan spiritual juga 

bagian dari kurikulum dan program pengajaran. Bagaimana keterlibatan Bapak me-

manage program pengajaran yang berkaitan dengan kegiatan spiritual dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

5. Bagaimana keterlibatan Bapak me-manage Peserta Didik dalam upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik tersebut? 

6. Bagaimana manajemen perencanaan (planning) yang diupayakan melalui 

kepemimpinan Bapak dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? Apa 

ada perencanaan untuk peningkatan kecerdasan spiritual yang diupayakan oleh Bapak 
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sebagai Kepala Sekolah? Jika ada, bagaimana bentuk perencanaannya? dan Apa dasar 

berpikirnya dari perencanaan tersebut? 

7. Bagaimana manajemen pengorganisasian (organizing) yang diupayakan melalui 

kepemimpinan Bapak dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

8. Menurut Bapak, kepada siapa diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan peningkatan kecerdasan spiritual tersebut? 

9. Bagaimana pembiayaannya yang diupayakan oleh Bapak untuk peningkatan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

10. Menurut Bapak, bagaimana upaya Bapak menyiapkan sumber daya sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

11. Bagaimana manajemen pengarahan (directing) yang diupayakan melalui 

kepemimpinan Bapak dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

12. Bagaimana manajemen pengawasan (controlling) yang diupayakan melalui 

kepemimpinan Bapak dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

13. Bagaimana standar pelaksanaannya sehingga dapat diperlukan pengawasan dalam 

upaya peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

14. Bagaimana upaya Bapak memberikan pemahaman terhadap Peserta Didik tentang 

akhlak mahmudah, sehingga Peserta Didik dapat memahami dan menerapkan akhlak 

mahmudah tersebut dalam kehidupannya sehari-hari? 

15. Bagaimana dampak dari manajemen kepemimpinan yang Bapak terapkan dalam 

upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Tenaga Pendidik) 

Nama  : 

Jabatan :  

Hari/Tanggal : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang manajemen kepemimpinan? 

2. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kemampuan Kepala Sekolah menempatkan 

dirinya sebagai pemimpin dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta 

Didik? 

3. Sekolah merupakan wadah atau tempat kepemimpinan itu berada. Menurut Bapak, 

bagaimana keterlibatan Kepala Sekolah me-manage sarana dan prasarana pendidikan 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

4. Bidang kurikulum merupakan salah satu penentu terlaksananya program pengajaran 

yaitu mengatur segala bentuk program-program pengajaran. Kegiatan spiritual juga 

bagian dari kurikulum dan program pengajaran. Menurut Bapak, bagaimana 

keterlibatan Kepala Sekolah me-manage program pengajaran yang berkaitan dengan 

kegiatan spiritual dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik?  

5. Menurut Bapak, bagaimana keterlibatan Kepala Sekolah me-manage Peserta Didik 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik tersebut? 

6. Bagaimana manajemen perencanaan (planning) yang diupayakan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? Apa ada perencanaan untuk 

peningkatan kecerdasan spiritual yang diupayakan oleh Kepala Sekolah? Jika ada, 
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bagaimana bentuk perencanaannya? dan Apa dasar berpikirnya dari perencanaan 

tersebut? 

7. Bagaimana manajemen pengorganisasian (organizing) yang diupayakan Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

8. Berdasarkan pengetahuan Bapak, Siapa yang diberi tanggung jawab oleh Kepala 

Sekolah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kecerdasan spiritual? 

9. Bagaimana pembiayaannya yang diupayakan oleh Kepala Sekolah untuk peningkatan 

kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

10. Menurut Bapak, bagaimana upaya Kepala Sekolah menyiapkan sumber daya sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

11. Bagaimana manajemen pengarahan (directing) yang diupayakan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

12. Bagaimana manajemen pengawasan (controlling) yang diupayakan Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

13. Bagaimana standar pelaksanaan sehingga dapat diperlukan pengawasan dalam upaya 

peningkatan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 

14. Bagaimana upaya Bapak dan Kepala Sekolah memberikan pemahaman terhadap 

Peserta Didik tentang akhlak mahmudah, sehingga Peserta Didik dapat memahami 

dan menerapkan akhlak mahmudah tersebut dalam kehidupannya sehari-hari? 

15. Menurut Bapak, Bagaimana dampak dari manajemen kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual Peserta Didik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Didik) 

Nama  : 

Kelas  :  

Status Siswa : 

Hari/Tanggal : 

Pertanyaan: 

1. Kepala Sekolah merupakan pemimpin sekolah sekaligus orang tua bagi Peserta 

Didik. Menurut anda, bagaimana tindakan/perlakuan Kepala Sekolah SMK YP-PGRI 

I Makassar terhadap anda selama mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual? 

2. Apa saja bentuk kegiatan spiritual yang sering anda terima di SMK YP-PGRI I 

Makassar? 

3. Peran guru dan orang-orang di SMK YP-PGRI I Makassar adalah berupaya 

mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada Peserta Didik melalui kegiatan 

spiritual. Bagaimana upaya anda memahamani dan menerapkan akhlak mahmudah 

(jujur, berperilaku baik, malu akan perbuatan buruk, rendah hati dan sabar) dalam 

kehidupan anda sehari-hari? 

4. Apa saja kendala yang anda hadapi selama menerima materi melalui kegiatan-

kegiatan spiritual di sekolah? 

5. Bagaimana dampak yang anda rasakan selama menerima materi keagamaan 

khususnya  materi spiritual di sekolah? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Peserta Didik) 

Nama  : 

Kelas  :  

Status Siswa : 

Hari/Tanggal : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah dalam mengatur anda 

dan teman-teman anda untuk mengikuti kegiatan pengajian dan salat dzuhur 

berjamaah di sekolah? 

2. Bagaimana ketegasan Kepala Sekolah anda jika mengatur anda dan teman-teman 

anda untuk mengikuti kegiatan pengajian dan salat dzuhur berjamaah? 

3. Bagaimana cara Kepala Sekolah dan guru anda mengatur anda dalam kegiatan 

pengajian? 

4. Siapa yang selalu mengontrol atau mengawasi anda dan teman-teman anda dalam 

kegiatan pengajian dan salat dzuhur berjamaah? 

5. Apa hikmah yang anda peroleh dibalik kegiatan pengajian dan salat dzuhur berjamaah 

yang diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dan guru anda? 
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YAYASAN PENDIDIKAN PGRI MAKASSAR 
SMK YP-PGRI I MAKASSAR 

STATUS TERAKREDITASI ‚B‛ 

SK.NO. 032/BAN-SM/SK/2019 

Jalan Veteran Selatan Lorong 241 Telp. (0411) 875178 e-mail : 

smkyp_pgri1mks@yahoo.co.id  

 

I. LAPORAN FISIK 

1. Nama Sekolah : SMK YP-PGRI I Makassar 

2. Alamat : Jalan Veteran Selatan Lorong 241 

3. No Telepon : (0411) 875178 

4. Kode Pos : 90136 

5. NPSN : 40311981 

6. NPWP : 007868870804000 

7. SK Izin Operasional : 422/0951/DPK/IV/2005 

8. Status Sekolah : Swasta 

9. Sertifikat Akreditasi : Ada 

10. Tahun : 2019 

11. Akreditasi : B (Nilai 84) 

II. TANAH DAN BANGUNAN 

1. Luas Tanah Milik : 1000 

2. Luas Tanah Bukan Milik : 100000 

3. Luas Bangunan : 550 m
2
 

4. Luas Pekarangan : 650 m
2
 

5. Penerangan : PLN 

6. Daya Listrik : 12000 

7. Air : PDAM 

III. LAPANGAN OLAH RAGA : 98 m
2
 

1. Volly Ball : Ada 

2. Lapangan Basket : Ada 

3. Tennis Lapangan : - 

4. Tennis Meja : Ada 

5. Bulu Tangkis : - 

6. Sepak Bola : - 

7. Bak Lompat : - 

mailto:smkyp_pgri1mks@yahoo.co.id
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KEADAAN PESERTA DIDIK 

SMK YP-PGRI I MAKASSAR TAHUN 2021 

Nama Sekolah : SMK YP-PGRI I Makassar 

Kabupaten : Kota Makassar 

Provinsi : Sulawesi Selatan 

NDS/NSS : 522054301/4219220004 

ROMBONGAN BELAJAR PER TINGKAT 

Kompetensi Keahlian 
Rombongan Belajar 

Total 
Tingkat I Tingkat II Tingkat III 

Manajemen Perkantoran - Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 1 1 1 3 

Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1 1 1 3 

Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan 1 1 1 3 

Teknik Otomotif - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 1 1 1 3 

Total 4 4 4 12 
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PESERTA DIDIK SMK YP-PGRI I MAKASSAR PER-TINGKAT 

Kompetensi Keahlian 
Tingkat I Tingkat II Tingkat III Jumlah 

Total 
L P L P L P L P 

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 2 7 0 10 4 10 6 27 33 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 4 0 4 0 8 0 16 0 16 

Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 11 4 23 0 40 1 74 5 79 

Teknik Komputer dan Jaringan 11 3 7 7 11 14 29 24 53 

Total 28 14 34 17 63 25 125 56 181 

 

PESERTA DIDIK SMK YP-PGRI I MAKASSAR MENURUT USIA 

Kompetensi 

Keahlian 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III 

Total <=1

5 
16 17 18 

>=1

9 

<=1

5 
16 17 18 

>=1

9 

<=1

5 
16 17 18 >=19 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L+P 

Otomatisasi dan 

Tata Kelola 

Perkantoran 

0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 33 
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Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 16 

Teknik Kendaraan 

Ringan Otomotif 

0 0 6 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1 79 

Teknik Komputer 

dan Jaringan 

0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 10 53 

JUMLAH 0 0 17 8 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 33 17 181 

 
PRASARANA 

SMK YP-PGRI I MAKASSAR 

Jenis Kepemilikan Nama Panjang Lebar Luas M² 

Ruang Praktik Kerja Milik 
Ruang Praktik Kerja Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif 

7 8 56 

Ruang Teori/Kelas Milik XI TITL 9 8 72 

Bengkel Milik Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik 7 8 56 

Ruang Teori/Kelas Milik X TKJ 9 8 72 

Bengkel Milik Bengkel Teknik Komputer dan Jaringan 7 8 56 
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Jenis Kepemilikan Nama Panjang Lebar Luas M² 

Laboratorium Multimedia Milik Lab. Multimedia 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XII OTKP 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik X TITL 9 8 72 

Ruang Praktik Kerja Milik 
Ruang Praktik Kerja Teknik Instalasi Tenaga 
Listrik 

7 8 56 

Ruang Praktik Kerja Milik 
Ruang Praktik Kerja Teknik Komputer dan 
Jaringan 

7 8 56 

Kamar Mandi/WC Guru 
Laki-laki 

Milik Toilet 3 4 12 

Laboratorium Komputer Milik Lab. Komputer1 9 8 72 

Ruang Praktik Kerja Milik Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 7 8 56 

Ruang Teori/Kelas Milik X OTKP 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XII TKRO 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XII TKJ 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XI TKRO 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XII TITL 9 8 72 
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Jenis Kepemilikan Nama Panjang Lebar Luas M² 

Ruang Perpustakaan Milik Perpustakaan 9 7 63 

Ruang Kepala Sekolah Milik Ruang Kepala Sekolah 5 4 20 

Bengkel Milik Bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 7 8 56 

Bengkel Milik Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 7 8 56 

Ruang Teori/Kelas Milik XI TKJ 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik XI OTKP 9 8 72 

Laboratorium Komputer Milik Lab. Komputer2 9 8 72 

Ruang Guru Milik Ruang Guru 9 8 72 

Ruang Teori/Kelas Milik X TKRO 9 8 72 
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SARANA 

SMK YP-PGRI I MAKASSAR 

Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

XI TITL Kursi Guru Milik Layak 1 

XI TITL Papan Tulis Milik Layak 1 

XI TITL Meja Siswa Milik Layak 1 

XI TITL Meja Guru Milik Layak 1 

XI TITL Kursi Siswa Milik Layak 15 

X TKJ Papan Tulis Milik Layak 1 

X TKJ Kursi Guru Milik Layak 1 

X TKJ Kursi Siswa Milik Layak 20 

X TKJ Meja Guru Milik Layak 1 

X TKJ Meja Siswa Milik Layak 20 

XII TKJ B Meja Guru Milik Layak 1 

XII TKJ B Kursi Siswa Milik Layak 17 

XII TKJ B Kursi Guru Milik Layak 1 

XII TKJ B Meja Siswa Milik Layak 16 

XII TKJ B Papan Tulis Milik Layak 1 

XII OTKP Meja Siswa Milik Layak 16 

XII OTKP Meja Guru Milik Layak 1 

XII OTKP Kursi Siswa Milik Layak 16 

XII OTKP Kursi Guru Milik Layak 1 

XII OTKP Papan Tulis Milik Layak 1 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

X TITL Meja Guru Milik Layak 1 

X TITL Meja Siswa Milik Layak 16 

X TITL Kursi Guru Milik Layak 1 

X TITL Papan Tulis Milik Layak 1 

X TITL Kursi Siswa Milik Layak 16 

Toilet Tempat Sampah Milik Layak 1 

Toilet 
Tempat Air 
(Bak) 

Milik Layak 1 

Toilet Kloset Jongkok Milik Layak 1 

Toilet 
Gayung (Small 
Bucket) 

Milik Layak 1 

Toilet Gayung Milik Layak 1 

Toilet Gayung Air Milik Layak 1 

Toilet 
Gantungan 
Pakaian 

Milik Layak 1 

Toilet Tempat Air Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Papan Tulis Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Soket Listrik Milik Layak 3 

Lab. Komputer 1 Tempat Sampah Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Jam Dinding Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Meja Siswa Milik Layak 4 

Lab. Komputer 1 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 3 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

Lab. Komputer 1 Kursi Siswa Milik Layak 4 

Lab. Komputer 1 Meja Guru Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Lan Server Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Komputer Milik 
Tidak 
Layak 

3 

Lab. Komputer 1 Printer Milik Layak 1 

Lab. Komputer 1 Kursi Guru Milik Layak 1 

X OTKP Meja Siswa Milik Layak 13 

X OTKP Papan Tulis Milik Layak 1 

X OTKP Kursi Siswa Milik Layak 13 

X OTKP Meja Guru Milik Layak 1 

X OTKP Kursi Guru Milik Layak 1 

XII TKRO Meja Guru Milik Layak 1 

XII TKRO Kursi Guru Milik Layak 1 

XII TKRO Kursi Siswa Milik Layak 14 

XII TKRO Papan Tulis Milik Layak 1 

XII TKRO Meja Siswa Milik Layak 14 

XII TKJ Kursi Siswa Milik Layak 14 

XII TKJ Papan Tulis Milik Layak 1 

XII TKJ 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 3 

XII TKJ Lemari Milik Layak 1 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

XII TKJ Kursi Guru Milik Layak 1 

XII TKJ Meja Siswa Milik Layak 14 

XII TKJ Soket Listrik Milik Layak 1 

XII TKJ Meja Guru Milik Layak 1 

XII TKJ Kotak kontak Milik Layak 3 

XI TKRO Papan Tulis Milik Layak 1 

XI TKRO 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 1 

XI TKRO Meja Siswa Milik Layak 18 

XI TKRO Kursi Guru Milik Layak 1 

XI TKRO Meja Guru Milik Layak 1 

XI TKRO Soket Listrik Milik Layak 1 

XI TKRO Jam Dinding Milik Layak 1 

XI TKRO Kursi Siswa Milik Layak 18 

XI TKRO Kotak kontak Milik Layak 1 

X TP Papan Tulis Milik Layak 1 

X TP Meja Guru Milik Layak 1 

X TP Kursi Guru Milik Layak 1 

X TP Meja Siswa Milik Layak 15 

X TP Kursi Siswa Milik Layak 15 

XII TITL Soket Listrik Milik Layak 1 

XII TITL Kursi Guru Milik Layak 1 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

XII TITL Kotak kontak Milik Layak 1 

XII TITL Meja Siswa Milik Layak 9 

XII TITL Meja Guru Milik Layak 2 

XII TITL Papan Tulis Milik Layak 1 

XII TITL Kursi Siswa Milik Layak 9 

XI TKJ Kursi Siswa Milik Layak 16 

XI TKJ Tempat Sampah Milik Layak 1 

XI TKJ Meja Siswa Milik Layak 16 

XI TKJ 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 1 

XI TKJ Kotak kontak Milik Layak 1 

XI TKJ Soket Listrik Milik Layak 1 

XI TKJ Papan Tulis Milik Layak 1 

XI TKJ Meja Guru Milik Layak 1 

XI TKJ Kursi Guru Milik Layak 1 

XI OTKP Kotak kontak Milik Layak 1 

XI OTKP Meja Guru Milik Layak 1 

XI OTKP 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 1 

XI OTKP Papan Tulis Milik Layak 1 

XI OTKP Kursi Siswa Milik Layak 15 

XI OTKP Kursi Guru Milik Layak 1 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

XI OTKP Meja Siswa Milik Layak 15 

XI OTKP Soket Listrik Milik Layak 1 

X GB Kursi Guru Milik Layak 1 

X GB Kursi Siswa Milik Layak 10 

X GB Papan Tulis Milik Layak 1 

X GB Meja Siswa Milik Layak 10 

X GB Kursi Guru Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Meja Guru Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Komputer Milik Layak 30 

Lab. Komputer 2 Kursi Guru Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Meja Siswa Milik Layak 25 

Lab. Komputer 2 
Soket 
Listrik/Kotak 
Kontak 

Milik Layak 11 

Lab. Komputer 2 Soket Listrik Milik Layak 10 

Lab. Komputer 2 Scanner Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Kursi Siswa Milik Layak 25 

Lab. Komputer 2 Komputer Milik Layak 25 

Lab. Komputer 2 Lan Server Milik Layak 2 

Lab. Komputer 2 Akses Internet Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Komputer Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Stabilizer Milik Layak 1 

Lab. Komputer 2 Tempat Sampah Milik Layak 1 
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Prasarana Jenis Sarana Kepemilikan Status Jumlah 

Lab. Komputer 2 Papan Tulis Milik Layak 1 

Ruang Guru Brangkas Milik Layak 1 

Ruang Guru 
Kursi dan Meja 
Tamu 

Milik Layak 1 

Ruang Guru Kursi Guru Milik Layak 12 

Ruang Guru Jam Dinding Milik Layak 1 

Ruang Guru 
Papan 
pengumuman 

Milik Layak 1 

Ruang Guru Meja Guru Milik Layak 12 

X TKRO Papan Tulis Milik Layak 1 

X TKRO Kursi Siswa Milik Layak 18 

X TKRO Meja Guru Milik Layak 1 

X TKRO Meja Siswa Milik Layak 18 

X TKRO Kursi Guru Milik Layak 1 
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KEADAAN KEPALA SEKOLAH DAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN GOLONGAN, JENIS KELAMIN DAN 
PENDIDIKAN TERAKHIR SMK YP-PGRI I MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

 

NO 

 

 

JABATAN 

KEPSEK/TENAGA PENDIDIK DAN PEGAWAI  

JUMLAH Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 
 

Non PNS 
 

 
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV 

L P L P L P L P L P L + P 

1 Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 Guru Tetap 0 0 0 1 1 1 1 0 8 7 19 

3 Guru Tidak Tetap 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Pegawai Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

5 Pegawai Tidak Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 1 2 1 2 0 11 9 26 

 

KEADAAN KEPALA SEKOLAH DAN PEGAWAI SMK YP-PGRI I MAKASSAR 
BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR 

 

NO 

 

STATUS 

KEPALA SEKOLAH, TENAGA PENDIDIK DAN PEGAWAI  

JMLH SMP SMA Diploma 

I 

Diploma 

II 

Diploma 

III 

S1 S2  

L P L P L P L P L P L P L P   

1 Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 Guru Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 7 1 1   19 

3 Guru Tidak Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Pegawai Tetap   3 1        1     5 

5 Pegawai Tidak Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 10 8 2 2 0 0 26 
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PETA GEOGRAFIS SMK YP-PGRI I MAKASSAR 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

MELAUI GOOGLE FORM 
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WAWANCARA TENAGA PENDIDIK 

MELALUI GOOGLE FORM 
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WAWANCARA PESERTA DIDIK MELALUI GOOGLE FORM 

ASMILATUL ISMA, NURAENI DAN NAJWA AQILAH 
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WAWANCARA PESERTA DIDIK MELALUI GOOGLE FORM 

MUHAMMAD YUSUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



167 
 

 
 

DOKUMENTASI PROFIL YAYASAN PERGURUAN PGRI I MAKASSAR 
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