
 
 
 

 

 
 

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENCIPTAKAN BUDAYA HIDUP 

BERSIH DI MTS AL- AMIN PALATTAE 

KEC. KAHU KAB. BONE 

 

 

 

  

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin 

Makassar 

 

Oleh: 

ANDI NURWAHIDA 

NIM: 20300116056 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Andi Nurwahida 

Nim    : 20300116056 

Tempat/Tgl Lahir : Cammilo/ 07 September 1998 

Jurusan   : Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat   : Jl. Cemara No 2 

Judul     : Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup 

Bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan,  atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi 

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

Samata-Gowa, 29 Mei 2022 

  

Andi Nurwahida 



 
 

iii 
 

 PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya 

Hidup Bersih di MTs Al-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone”, yang disusun 

oleh Andi Nurwahida, NIM: 20300116056, mahasiswa Jurusan/Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam 

sidang Ujian Skripsi/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 

12 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah 

dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan/Prodi Manajemen Pendidikan Islam dalam 

beberapa perbaikan.  

 

                                    Samata-Gowa,    11 Juli 2022 M. 

                                                                  11 Dzulhijjah 1443 H. 

DEWAN PENGUJI: 

 Nomor SK: 1699 Tahun 2022  

 

Ketua   : Nursalam, S.Ag.,M.si.   (…………..………….) 

Sekretaris  : Dr. Mardhiah, M.Pd.   (………..…………….) 

Munaqisyi I  : Ridwan Idris,S.Ag.,M.Pd.  (………..…………….) 

Munaqisy II  : Dra. Kasmawati.,M.M.  (…………..………….)  

Pembimbing I  : Dra. Hamsiah Djafar.,M.Hum. (…………..…….……) 

Pembimbing II : Dr. H. Syamsuri.,S.S.,M.A.    (…………..…….……) 

  

 Diketahui Oleh: 

 Dekan Fakultas Tarbiyah danKeguruan 

 UIN Alauddin Makassar, 

 

Dr. H. A. Marjuni, M. Pd.I. 

NIP 197810112005011006 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilahirabbil’alamin..segala.puji.hanya.milik.Allah.swt.atas.rahmat

.dan.hidayah-Nya.yang.senantiasa.dicurahkan..kepada..penulis..dalam..menyusun 

skripsi..ini..hingga..selesai..dengan..judul “Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan 

Budaya Hidup Bersih di MTs Al-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone” salam dan shalawat senantiasa 

penulis..haturkan..kepada..Rasulullah Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wasallam..sebagai..satu-

satunya..uswatun hasanah  dalam..menjalankan..aktivitas keseharian..kita. 

Skripsi ini. disusun. guna .memenuhi. salah satu syarat dalam 

penyelesaian..studi..dan..memperoleh..gelar..Sarjana..Pendidikan pada Program 

Studi..Manajemen..Pendidikan..Islam..di Universitas..Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Oleh.karena..itu pada..kesempatan.ini..penulis menyampaikan..terima 

kasih yang..tulus, teristimewa..kepada suami..dan kedua orang tua..tercinta, 

Muslimin,..ayahanda Supriadi,..dan ibunda Husniati, yang mencurahkan..kasih 

sayangnya, ..selalu memberi..support, membiayai..penulis sampai pendidikan 

selesai dan selalu mendoakan..disetiap..langkah..sehingga penulis..dapat 

menyelesaikan..tahap ini. Semoga Allah melimpahkan..rahmat dan karuniaNya 

atas..kesabaran..dan hal baik..yang..telah dilakukan kepada penulis, semoga Allah 

menjaganya. 

Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku.Rektor UIN..Alauddin 

Makassar..beserta..Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil..Rektor II Prof.Dr. 

Wahyuddin Naro, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Dr. Darusalam Syamsuddin, M.Ag., 

Wakil Rektor IV Dr. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., atas..segala fasilitas..yang 

diberikan..dalam menimba..ilmu didalamnya. 

2. Dr.H.A.Marjuni,M.Pd.Iselaku..Dekan..Fakultas..Tarbiyah..dan Keguruan 



 
 

v 
 

beserta..Wakil Dekan I Dr.Shabir U,M.Ag., Wakil Dekan II 

Dr.M.Rusdi,M.Ag., dan Wakil Dekan III Dr. H. Ilyas, M.Pd., M.Si., atas 

segala..fasilitas..yang..diberikan..dan..senantiasa..memberikan..dorongan, 

bimbingan..dan..nasihat..kepada penulis. 

3. Ridwan Idris, S.Ag, M.Pd dan Dr. Mardhiah, S.Ag, M.Pd selaku Ketua 

dan Sekretaris..Jurusan..Manajemen..Pendidikan Islam, atas dukungan, 

motivasi..dan..ilmu..yang..diberikan..selama penulis..menimba..ilmu di 

Program..Studi..Manajemen..Pendidikan Islam. 

4. Dra. Hamsiah Djafar, M.Hum. selaku pembimbing I dan Dr. H. Syamsuri, 

S.S, M.A. selaku..pembimbing II yang..dengan..sabar..membimbing, 

mengarahkan.dan.mensupport.penulis..sehingga..skripsi ini selesai dengan 

baik. 

5. Ridwan Idris, S.Ag, M.Pd.  Selaku Penguji I dan  Dra. Kasmawati, M.M 

selaku Penguji II yang..telah memberikan..banyak..masukan, arahan..dan 

dorongan..mengenai..skripsi..yang..telah..penulis..buat. 

6. Tenaga..pendidik..dan..kependidikan..serta..peserta..didik di MTs AL- 

Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone selaku responden ditempat penelitian 

yang memberikan..informasi..terkait..yang..diteliti..oleh..penulis. 

7. Para dosen di Program Studi Manajemen..Pendidikan..Islam..yang telah 

memberikan..banyak..ilmu..selama..penulis menimba..ilmu..di Program 

Studi Manajemen..Pendidikan Islam..Universitas Islam Negeri..Alauddin 

Makassar. 

8. Semua pihak pegawai perpustakaan UINAM yang telah membantu 

kelancaran penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

9. Teman-teman..angkatan..2016..Program..Studi..Manajemen..Pendidikan 

Islam..yang..memberikan..semangat..dan..arahan..ketika..penulis..dilanda 

kebingungan. 



 
 

vi 
 

10. Para sahabat seperjuanganku Reski Mey, Sriwahyuni, Arnianti dan 

Nurhakiki yang telah membantu, mensupport dan juga menghibur selama 

penyusunan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

membantu dalam kelancaran skripsi ini  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauhdari kata sempurna. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritikan dari segala 

pihak agar skripsi ini jauh lebih baik. 

Atas segala kekurangan penulis..memohon maaf, semoga..Allah 

Subhanahu wa ta’ala meridhoi..karya penulis. Dan..atas..semua..pihak..penulis 

mengucapkan..jazakumullahu khairan, barakallahu..fiikum. 

 

        Bone, 29 September 2020 

Penulis; 

 

ANDI NURWAHIDA 

NIM: 20300116056 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

DAFTAR..ISI 

JUDUL.. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................................ ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................. iii 

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv 

DAFTAR ISI……………………………………………………………….….vii 

DAFTAR TABEL………………………………………………………..……ix 

ABSTRAK ...................................................................................................... x 

BAB  I  PENDAHULUAN…………………………………………………....1 

A. Latar..Belakang  ................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5 

C. Tujuan  ................................................................................................. 6 

D. Manfaat  ............................................................................................... 6 

E. Fokus..dan..Deskripsi..Fokus..Penelitian  .............................................. 6 

1. Fokus Penelitian ............................................................................. 6 

2. Deskripsi..Fokus  ............................................................................ 7 

F. Kajian..Pustaka ..................................................................................... 8 

BAB  II  TINJAUAN TEORETIS ................................................................. 11 

A. Peran Kepala Sekolah  .......................................................................... 11 

1. Pengertian Peran Kepala Sekolah  .................................................. 11 

2. Fungsi dan Peran Pokok Kepala Sekolah ....................................... 12 

B. Budaya Hidup Bersih............................................................................ 18 

1. Pengertian Budaya Hidup Bersih  .................................................. 18 

2. Kategori Kebersihan  ..................................................................... 22 

3. Contoh Perilaku Hidup Sehat   ....................................................... 24 

BAB  III  METODE..PENELITIAN ............................................................. 25 

A. Jenis..dan..Lokasi Penelitian………………………………………....….25 

B. Pendekatan..Penelitian…………………………………………………..27 

C. Sumber..Data ........................................................................................ 29 

D.  Instrumen Penelitian  ............................................................................ 31 

E. Metode..Pengumpulan Data…………………………………………….31 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .......................................... 35 

G. Uji Validitas Data ................................................................................. 46 

 

 



 
 

viii 
 

BAB  IV  HASIL..PENELITIAN  ................................................................ 40 

A. Profil MTs Al-Amin Palattae Kec. Kahu Kab.Bone  ............................. 40 

B. Hasil Penelitian .................................................................................... 47 

1. Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya 

Hidup Bersih di MTs Al Amin Palattae .......................................... 47 

2. Program Kepala Sekolah dalam Menciptakan 

Budaya Hidup Bersih di MTs Al Amin Palattae ............................. 49 

3. Kendala Kepala Sekolah dalam Menciptakan 

Budaya Hidup Bersih di MTs Al Amin Palattae  ............................ 51 

BAB  V  PENUTUP........................................................................................ 60 

A. Kesimpulan  ......................................................................................... 60 

B. Saran Penelitian .................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 62 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 65 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

4.1.  Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs AL-Amin  

       PalattaeKec.KahuKab.Bone.........…………………………………..….    46  

4.2. Sarana dan  prasarana MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu  

Kab. Bone……………………………………………………………….   46 

4.3. Keadaan peserta didik MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu  

Kab. Bone …………………………………………………………...…    47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

ABSTRAK 

Nama  : Andi Nurwahida 

Nim : 20300116056 

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul : Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup 

Bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran kepala sekolah dalam 
menciptakan budaya hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 
Bone; (2) program kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih di Mts 
Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone; (3) kendala yang dihadapi kepala 
sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. 
Kahu Kab. Bone. 

Penelitian ini memakai bentuk penelitian kualitatif  dengan pendekatan 
penelitian menggunakan interaksi sosiologis. Data diperoleh dengan cara 
purposive yang dipilih melalui pertimbangan berdasarkan  tujuan  penelitian. Cara 
mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung, tanya jawab serta 
pendokumentasian dengan memakai instrumen penelitian dengan pegangan tanya 
jawab. Selanjutnya dilakukan analisa data, redukasi data serta menyajikan data 
dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa pentingnya kedudukan pemimpin 
sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae, 
kesuksesan sebuah pendidikan di sekolah adalah  tergantung bagaimana kepala 
sekolah menjadi pemimpin organisasi berperan aktif serta memiliki sistem yang 
terbuka, sistem sosial, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Disinilah poin 
penting yang harus diperhatikan khususnya dari masyarakat luar bahwa penilaian 
utama sebelum  mendaftarkan anaknya di sekolah pertama yang menjadi daya 
tarik yaitu dari segi luar penampilan sekolah tersebut yang dimaksudkan adalah 
kebersihan dan keindahan setelah itu baru memperhatikan sisi lain dan dari situ 
juga akan menggambarkan tentang kesuksesan pendidikan di sekolah tersebut. 
Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut kepala sekolah harus berperan 
sebagai Educator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan 
Motivator 

Saran penelitian ini diharapkan kepala sekolah, membuat program secara 
tertulis dan dapat dilihat oleh warga sekolah dan juga dilengkapi dengan dokumen 
tertulis agar lebih terstruktur dan jelas pada saat menerapkannya. Selain itu, lebih 
baik bilamana melaksanakan program kebiasaan hidup bersih ditindak lanjuti 
dengan cara pengadaan pertemuan serta evaluasi untuk menilai sejauh mana 
sekolah menjalankan kebiasaan hidup bersih, pengajar sebaiknya melakukan 
pengawasan kepada murid agar murid tidak ada lagi yang bisa sembunyi dan lebih 
rajin lagi dalam ikut serta dalam pelaksanaan budaya hidup bersih.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah sekarang ini dengan kebijakannya berupaya dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia untuk bisa bersaing dengan 

negara lainnya. Maka dari itu, kegiatan pengembangan dan pembangunan di 

segala sektor harus dilakukan terkhusus pada segi pendidikan. Pemerintah dengan  

kemampuan yang ada ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertera 

dalam Undang- Undang Dasar 1945, bahwa tujuan Negara Republik Indonesia 

yaitu: 

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.1 

Pemerintah selalu terlibat dan berupaya melakukan pemantapan, penataan dan 

pengembangan, contoh dengan  melengkapi peraturan dalam perundang- undangan, 

melakukan peningkatan kurikulum. Agar pendidikan Indonesia berjalan secara efektif dan 

efesien. Selain daripada itu pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengadaan tenaga 

pengajar dan tenaga kependidikan, serta menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana. 

Bukan hanya pemerintah, keikutsertaan orang tua dan masyarakat luar juga 

harus ditingkatkan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat serta pemerintah. Karena dengan adanya kegiatan yang 

dilaksanakan pihak pemerintah bersama dengan  masyarakat adalah suatu usaha 

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: 

 

 

1Tim Huta Publisher, UUD 1945 Amandemen, (Cet. I; Yogyakarta; Huta Publisher, 

2019), h. 6 
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Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk membangun kualitas manusia 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta  peningkatan budaya sebagai 

warga negara yang memiliki jiwa pancasila yang memiliki semangat dan 

kesadaran yang tinggi, budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang kuat, cerdas, 

terampil serta pengembangan, penyuburan sikap demokrasi, bisa dipelihara 

hubungan yang baik antara sesama manusia dan lingkungan, sehat jasmani dan 

rohani, serta bisa melakukan pengembangan daya estetik dan sanggup untuk 

melakukan pembangunan diri dan masyarakat.2 

Pendidikan merupakan segala proses belajar yang berlangsung disegala 

tempat dan sepanjang masa. Pendidikan adalah semua kondisi hidup yang 

mempengaruhi tumbuh kembangnya hidup.3 Di sisi lain dunia pendidikan pada 

dasarnya yang perlu perhatian khusus adalah permasalahan lingkungan sekolah 

yaitu perawatan dan kebersihan  lingkungan saat ini sangat mudah diketahui 

dengan  cara melihat kondisi ruang kelas, toilet, mushallah, dan juga ruang kerja 

guru dan kepala sekolah. Ruang kelas, jendela berdebu, Toilet yang tidak bersih 

dan ruangan guru yang kurang rapih dan dokumen yang berdebu adalah cerminan 

gagalnya sebuah sekolah menerapkan nilai- nilai baik. 

Sekolah merupakan lembaga yang bersifat unik dan kompleks. Disebut 

sifat uniknya, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi yang memiliki ciri-

ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang 

menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar 

mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia, 

sedangkan sifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat 

 

2Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 198. 

3Abdul Kadir dkk, Dasar-Dasar Pendidikan Ed. I; (Cet. III; Jakarta: Kharisma Putra 

Utama, 2015), h. 59. 
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bermacam dimensi yang satu sama lain yang saling menentukan dan saling 

keterkaitan. 4 

Pada manajemen dilembaga pendidikan,  peran kepala sekolah merupakan 

yang paling penting karena akan mempengaruhi proses perasaan, pikiran, dalam 

mengendalikan perilaku orang lain, sehingga terjadilah suatu kerjasama dalam 

mencapai tujuan yang sama. Sebagai pemimpin wajib untuk mengutamakan 

tanggung jawab, tugas, dan membina hubungan yang baik dengan yang 

memimpinnya maupun dengan yang dipimpinnya. Jadi, pemimpin harus 

komunikasi dengan baik secara formal maupun informal.5 

Kepala sekolah merupakan kepala manajer yang menjalankan tugasnya, 

tugas kepala sekolah sangat banyak dan luas sekali bidangnya, tidak hanya sebatas 

kelancaran pada saat proses belajar mengajar saja, akan tetapi berkaitan segala 

aspek kependidikan baik yang bersifat edukatif maupun non edukatif, kepala 

sekolah juga memiliki peran sebagai pusat kekuatan yang menjadi kekuatan 

penggerak lingkungan sekolah. 

Maka dari itu kepala sekolah bisa dipandang sebagai pejabat formal, sedang 

dari sisi lainnya adalah seorang kepala sekolah berperan sebagai manajer, sebagai 

pendidik, sebagai pemimpin dan tidak kalah pentingnya sebagai seorang kepala 

sekolah juga motivator dari pendidikan maupun dari segi kebersihan. Selain itu 

masyarakat harus mempunyai kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan yang 

ada di dalam maupun yang ada di luar lingkungan sekolah. Masyarakat juga 

diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kebersihan dan 

kesehatan dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya 

 

4Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Cet.III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 83 

5Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, ( Cet. VII; 

Jakarta: Bumi Aksara,  2008) h. 42 
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serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di sekolah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 79 tentang kesehatan,. ditegaskan 

bahwa  

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan 
hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga dapat 
belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis sehingga diharapkan 
menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.  

Selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat adalah keadaan individu 

dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat Indonesia telah melaksanakan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka, mencegah timbulnya 

penyakit, menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain, 

meningkatkan derajat kesehatan, memanfaatkan pelayanan kesehatan, 

mengembangkan, dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. 

Di dalam islam pun dikatakan bersih yaitu ketika seseorang bersih dari najis dan 

kotoran dengan mandi atau mencuci badan. Allah berfirman dalam QS Al- 

Muddassir/74: 4. 

ر    وَثِّياَبكََ  فَطَه ِّ

“Dan pakaianmu bersihkanlah”.6 

Dari ulasan di atas kesuksesan sebuah pendidikan di sekolah adalah  

tergantung bagaimana kepala sekolah menjadi pemimpin organisasi berperan aktif 

serta memiliki sistem yang terbuka, sistem sosial, dan dapat diterima oleh 

masyarakat umum dan disinilah penilaian utama sebelum  mendaftarkan anaknya 

di sekolah maka pertama yang menjadi daya tarik yaitu dari segi luar dan 

penampilan sekolah tersebut yang dimaksudkan adalah kebersihan dan keindahan 

 

6PT Insan Media Pustaka,Kitab AL- Qur’an AL- Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode 

Arab, (Cet. I; Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012) h.575. 
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setelah itu baru memperhatiakn sisi lain dan dari situ juga akan menggambarkan 

tentang kesuksesan pendidikan di sekolah tersebut. 

Setelah peneliti mengadakan observasi di MTs Al- Amin Palattae Kec. 

Kahu Kab. Bone peran kepala sekolah dalam menciptakan kebersihan belum 

terlaksana maksimal terlihat dari luar sekolah masih banyak rumput dan sampah 

yang tidak dibuang pada tempatnya, pengadaan tempat sampah yang masih minim 

serta kurangnya papan informasi tentang peduli hidup bersih selain itu kesadaran 

pada siswa siswi tentang hidup bersih di sekolah seperti membuang sampah di 

kolong meja, baju atau seragam tidak rapi dokumen yang berdebu serta jendela 

berdebu. 

Saya mendapatkan bahwa peran kepala sekolah dalam menciptakan 

budaya hidup bersih secara keseluruhan masih kurang baik, melalui wawancara 

maupun observasi dan dokumentasi dengan demikian penulis menyimpulkan 

bahwa Kepala sekolah di MTs Al- Amin Palattae belum terlalu maksimal dalam 

menjalankan perannya maka dari itu penulis  bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Budaya Hidup 

Bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone”. Melihat bahwa 

kebersihan adalah kunci kepala sekolah dalam membuat sekolah yang banyak 

diminati murid. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih di 

MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

2. Apa program yang diterapkan kepala sekolah tentang pola hidup bersih 

di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone. 

3. Apa kendala kepala sekolah dalam mencipatakan budaya hidup bersih di 

MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone. 
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya 

hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone. 

2. Untuk mengetahui program apa saja yang diterapkan kepala sekolah 

tentang hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone. 

3. Untuk mengetahui kendala kepala sekolah dalam menciptakan Budaya 

hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone.. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoretis 

a. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan teori- teori 

tentang peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru agar menyadari betapa pentingnya membudayakan hidup 

bersih, 

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam meningkatkan budaya 

hidup bersih. 

E. Fokus..Penelitian..dan..Deskripsi..Fokus 

1. Fokus..Penelitian 

Fokus penelitian dipakai agar terhindar dari pembahasan yang luas yang 

bisa membuat pembahasan keluar dari inti masalah, sehingga penulis berinisiatif 

untuk memberikan batasan pada pembahasan, sehingga penulis memudahkan 

pembaca pada saat melakukan pemahaman pada masalah yang bisa penulis bahas 

sehingga penelitian berfokus pada “peran kepala sekolah dalam menciptakan 

budaya hidup bersih”. 
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2. Deskripsi..Fokus 

Berdasarkan..fokus..penelitian yang telah dipaparkan..di atas, penulis 

menjelaskan secara singkat tujuan dari judul di atas sehingga tidak ada kekeliruan 

pada saat menafsirkan antara lain :  

Peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih dalam 

bentuk kepala sekolah sebagai penentu kebijakan selain itu kerjasama antara guru 

dan staf di sekolah harus mendukung dari kebijakan tersebut, maka para peserta 

didik pun termotivasi dalam menjalankan program di MTs Al-Amin Palattae Kec. 

Kahu Kab. Bone. Namun yang disayangkan kesadaran pada guru, staf dan peserta 

didik serta kurangnya fasilitas kebersihan yang tersedia.  

Akan tetapi program tersebut menjadi keharusan sebagai cerminan serta 

perbedaan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menyelesaikan 

masalah, maka perlu adanya kesadaran yang berkaitan tentang peduli kebersihan 

sekolah. Adapun yang peduli tentang kebesihan hanya sebagian kecil itupun 

terlihat dalam tingkah laku keseharian dengan kegiatan yang dilaksanakan. oleh 

karena itu perlu untuk meningkatkan kesadaran siswa di sekolah sesuai harapan 

sekolah itu sendiri sebagai peningkatan dalam sumber daya manusia, adapun 

program kebersihan di sekolah bukan sekedar program semata akan tetapi menjadi 

bentuk kesadaran dan kepedulian lingkungan yang kotor, disisi lain bisa diartikan 

sebagai bentuk intervensi untuk seluruh lingkungan sekolah agar menjaga 

kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Oleh karena itu bisa dijelaskan menurut 

masalah serta pendekatan peran kepala sekolah dalam mewujudkan budaya hidup 

bersih dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

F. Kajian Pustaka 

1. Nurhidayah,  Jurusan Kesejahteraan Sosial, UIN Alauddin Makassar 2013. 

Dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Kebersihan Lingkungan dalam Islam 
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dan Aplikasinya pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota 

Makassar”. Penelitian inilah penelitian mengenai menerapkan hidup bersih 

diwilayah berdasarkan perspektif islam, untuk memaparkan masalah di 

atas, maka peneliti memakai cara library research dengan mengutip secara 

langsung dan kutipan tidak langsung. Sedangkan cara pengolahan data 

antara lain induksi dan deduksi, analisa secara kualitatif.7 

2. Skripsi oleh Edy Supriyanto yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan 

Sampah dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungann Masyarakat 

di Kabupaten Kudus”, penelitian ini memiliki tujuan agar diketahuinya 

kebijakan serta cara mengelola sampah oleh masyarakat guna mewujudkan 

lingkungan yang bersih di Kabupaten Kudus serta agar diketahuinya 

masalah yang ada pada saat melaksanakan pengolahan sampah guna 

terwujudnya lingkungan yang bersih di Kabupaten Kudus.8 

3. Skripsi oleh Sultoni yang berjudul. Peran Kepala Sekolah Dalam 

Menciptakan Budaya Sekolah yang Sehat di SMP Al- Matiin Kampung 

Sawah Ciputat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

peran kepala sekolah adalah sebagai administrator, supervisor, evaluator, 

motivator, educator, innovator, mediator, fasilitator. Perbedaan penelitian 

ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skripsi Sultoni 

membahas tentang budaya sekolah sehat yang memiliki beberapa kriteria 

seperi kriteria level lembaga  yaitu hubungan organisasi dengan 

lingkungannya, level manajerial yaitu loyalitas kepercayaan dan motivasi 

 

7Nurhidayah, Skripsi: Kebersihan lingkungan dalam Islam dan aplikasinya pada 

Masyarakat Kelurahan Buloa Kec.Tallo kota Makassar (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Maka ssar, 2013) 

8Edy Supriyanto, Skripsi: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan 

Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus , (Fakultas Hukum, Universitas Muria 

Kudus, 2013) 
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guru, level teknis  yaitu proses belajar mengajar dan tanggung jawab guru 

terhadap pendidikan siswa. Adapun persamaannya terletak pada metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. 

4. Skripsi oleh Ulfi Amali Mufidah yang berjudul “Peran Kepala Sekolah 

Sebagai Leader di Sekolah Menengah Pertama SMP 08 Ma’arif Sendang 

Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah” 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepala 

sekolah sebagai leader yaitu dengan memberikan hasil berupa pencapaian 

visi misi, kegiatan yang siap membantu kinerja guru serta dorongan 

motivasi untuk seluruh warga sekolah dengan meningkatkan prestasi dan 

eksistensi lembaga pendidikan, penambahan sarana prasarana sekolah serta 

menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah dengan menerapkan disiplin 

waktu dan dalam berpakaian maupun bersikap. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah skripsi Ulfi hanya 

membahas tentang peran kepala sekolah sebagai leader sedangkan peneliti 

membahas tentang peran kepala sekolah secara luas. Adapun 

persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode penelitian kualitatif.  

5. Sutrisno, Jurusan Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

2007. Dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Peran Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Budaya Organisasi di TK Al Irsyad Islamiyah  

Pemalang”. Skripsi ini mengkaji tentang peran kepala sekolah dalam 

pengembangan budaya organisasi. Dengan studi kasus di TK Al Irsyad 

Islamiyah Pemalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya organisasi bagi staf di TK Al Irsyad Islamiyah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Kepala Sekolah 

1. Pengertian Peran Kepala Sekolah 

Dalam bahasa Inggris peran (Role) berarti tugas.9 Sedangkan peran yaitu 

aktivitas yang dilakukan oleh individu pada suatu instansi dan juga bisa disebut 

sebagai peran individu dalam sebuah instansi.10 Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” pada sebuh 

instansi atau lembaga. Sedangkan “sekolah” yaitu suatu instansi yang menjadi 

tempat untuk proses belajar mengajar.11  

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni menjelaskan bahwa:  

“Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam       

posisi tertentu”. 12 

Berdasarkan definisi di atas penulis menarik simpulan, peran adalah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat atau sebuah lembaga. Dalam hal ini kepala sekolah perlu 

menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran sebagai kepala 

sekolah adalah perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi 

sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. 

Kepala sekolah atau madrasah dalam satuan pendidikan merupakan 

pimpinan. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan 

proses pendidikan. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di 

 

9Peter Salim, The contemporary English Indonesion Dictionary, (Jakarta: Modern English 

Press, 1996), h.1672  

10Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 86  

11Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h.690. 

              12 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan 

Praktik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 745. 
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sekolah, dan kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di 

sekolahnya.13 

Soewadji Lazaruth menjelaskan 

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan 

sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. 

Berkembangnya semangat kerja, kerja sama yang harmonis, minat terhadap 

perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan dan perkembangan 

mutu professional diantara para guru banyak ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah. 

Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah harus mampu menolong 

stafnya untuk memahami tujuan bersama yang akan dicapai. Kepala sekolah harus 

memberi kesempatan kepada staf untuk dsaling bertukar pendapat dan gagasan 

sebelum menentukan tujuan.14 

Sederhananya bahwa kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga 

fungsional yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah yang di dalamnya 

melakukan proses belajar mengajar atau wadah untuk melakukan interaksi antara 

pengajar dengan peserta didik yang memberikan pelajaran serta siswa yang akan 

menerima pelajaran.15 

Sebagai pemimpin harus mengutamakan tanggung jawab, tugas dan 

membina hubungan yang baik dengan atasannya maupun dengan bawahannya. 

Jadi, pemimpin harus mengadakan komunikasi ke pimpinan diatasnya dan ke 

 
13 Ara Hidayat, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip,dan Aplikasi dalam Mengelola 

Sekolah/Madrasah, (Bandung: Kaukaba, 2012), h. 106. 
14 Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya, (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), h. 60. 

15WahjoSumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 83 
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bawahan baik secara formal maupun komunikasi informal.16 Dalam menciptakan 

sekolah  yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sekolah maka kepemimpinan 

kepala sekolah yang sangat dibutuhkan, dimana perilaku kepala sekolah yang 

mampu menemukan ide-ide yang cemerlang, inovatif dalam proses komunikasi di 

lingkungan sekolah dengan melaksanakan peningkatan secara signifikan terhadap 

sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Sebagai kepala 

sekolah adalah seorang leader dan pemikir, oleh karena itu kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan 

sekolah. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah adalah 

seorang guru yang mendapat tugas tambahan dimana kepala sekolah merupakan 

orang yang paling bertanggug jawab terhadap aplikasi prinsip- prinsip 

administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Sebagai orang yang mendapat 

tugas tambahan berarti tugas pokok kepala sekolah tersebut adalah guru yaitu 

sebagai tenaga pengajar dan pendidik,. Sehingga dapat dipahami bahwa kepala 

sekolah menduduki dua fungsi yaitu sebagai tenaga kependidikan dan sebagai 

pendidik. 

2. Fungsi dan peran Pokok Kepala Sekolah 

Secara garis besar kualitas dan kompetensi kepala sekolah bisa dinilai dari 

kinerjanya dalam pelaksanaan fungsi dan peran pokok kepala sekolah 

yaitu: 

a. Educator` 

b. Manajer 

c. Administrator 

d. Supervisor 

 

16Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, ( Cet. VII; 

Jakarta: Bumi Aksara,  2008) h. 42 
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e. Leader 

f. Innovator 

g. Motivator.17 

Sebagai kepala sekolah yang profesional diharapkan dapat menjawab 

tantangan zaman saat ini, tidak hanya berkecimpung dikegiatan kesehariannya, 

akan tetapi juga dituntut untuk menjadi : 

a. Pendidik (Educator). Kegiatan pembelajaran merupakan poin penting dalam 

proses pendidikan dan pengajaran merupakan pengembang dan pelaksana 

utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolahlah yang menunjukkan komitmen 

tinggi dan fokus terhadap pengembangan kegiatan dan kurikulum belajar 

mengajar di sekolah, hal ini harus diperhatikan dengan melihat tingkat 

kemampuan kompetisi yang dimiliki oleh pengajar, dan juga harus berusaha 

semaksimalkan munkin dalam memberikan sarana serta mendorong pengajar 

agar mampu melakukan peningkatan kemampuan, agar proses belajar mengajar 

dilaksanakan dengan optimal.  

b. Manajer. pengelolaan staf pendidikan, sebuah kewajiban yang perlu 

dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu melakukan kegiatan pengembangan dan 

pemeliharaan pengajar. Dalam hal ini, pemimpin sekolah sebisa mungkin 

mampu memberikan sarana serta memberi kesempatann yang banyak pada 

pengajar agar bisa melakukan aktivitas untuk mengembangkan profesi dengan 

beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan, baik yang dilakukan di sekolah, 

seperti in house, training Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat 

sekolah, diskusi professional dan lain-lain, ataupun melalui aktivitas pelatihan 

dan pendidikan diluar sekolah, antara lain kesempatan untuk lanjut 

 

17Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 

h. 98-120 
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kependidikan atau ikut serta pada beberapa aktivitas pelatihan yang diadakan 

oleh orang lain.  

c. Administrator. Pemimpin sekolah berkedudukan untuk mengelola keuangan, 

agar tercapainya peningkatan kemampuan pengajar itu tidak bisa terlepas dari 

keuangan, seberapa banyak sekolah mampu memberikan dana untuk 

meningkatkan kemampuan pengajar tentu akan mempengaruhi tingkatan 

kemampuan pengajar di sekolah. Oleh karenanya pemimpin sekolah harus 

mampu memberikan dana guna meningkatkan kemampuan pengajar dengan 

ikut pelatihan.  

d. Supervisor. Supervisi harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekolah untuk 

mengenal proses belajar mengajar. Supervisi yang dilaksanakan oleh pemimpin 

sekolah bisa melewati aktivitas mengunjungi masing-masing kelas, 

menganalisa, serta penggunaan alat yang dipakai murid pada saat belajar 

mengajar, dari hasil supervisi ini bisa mengetahui kelemahann serta 

keunggulan pengajar saat melaksanakan belajar mengajar tersebut, kemudian 

diberikan solusi, membina, dan tindaklanjut sehingga pengajar mampu perbaiki 

kekurangannya dan juga mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan 

pembelajaran. Kepala sekolah harus menguasai tentang kurikulum yang ada di 

sekolah, Karena tidak mungkin seorang pemimpin sekolah bisa berikan solusi 

serta membimbing pada pengajar padahal dirinya tidak menguasai dengan 

benar.  

e. Pemimpin (Leader). Pada teori kepemimpnan terdapat dua gaya 

kepemimpinan yaitu pemimpin mengerjakan kewajiban pada wewenang dan 

pemimpin yang berorientasi pada manusia. Pada saat peningkatan kemampuan 

pengajar, sehingga pemimpin sekolah harus jalankan dua gaya pemimpin 

tersebut dengan efektif fan efesien, yang selaras dengan keadaan serta apa yang 
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dibutuhkan oleh sekolah. Pemimpin sekolah dijadikan sebagai pemimpin harus 

mempunyai ciri : (1) percaya diri; (2) jujur; (3) berani ambil risiko dan 

putusan; (4) tanggung jawab (5) berjiwa besar; (6) emosi yang stabil; dan (7) 

teladan. 

f. Pencipta iklim kerja.  Budaya kerja yang baik akan menjadikan setiap guru 

lebih terdorong untuk melaksanakan kinerjanya secara baik, yang disertai 

usaha dalam peningkatan kompetensinya. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan 

budaya kerja yang baik, kepala sekolah sebaiknya memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1) Para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilaksanakannya 

menyenangkan dan menarik. 

2) Tujuan kegiatan disusun secara jelas dan disampaikan kepada para guru 

agar mereka mengetahui tujuan yang dikerjakan, para guru juga bisa 

dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. 

3) Pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, akan tetapi sewaktu-

waktu hukuman juga dibutuhkan yang sifat mendidik 

4) Para guru harus diberitahukan tentang setiap pekerjaannya 

5) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga 

memperoleh kegiatan. 

g. Wirausahawan. untuk menerapkan prinsip kewirausahaan dihubungkan 

dengan kemajuan kompetensi guru, maka kepala sekolah harus menciptakan 

keunggulan, pembaruan, komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang 

yang ada. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahawan yang kuat akan 

berani melaksanakan perubahan yang baik dan inovatif di sekolahnya, 

termasuk perubahan yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa 

beserta kompetensi gurunya. jika kepalaa sekolah dapat mewujudkan peran-
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peran diatas, secara langsung maupun tidak langsung mampu memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para guru, yang pada akhirnya 

akan membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

tersebut.18 

Kedudukan itu sendiri yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh individu 

pada suatu instansi yang juga bisa disebut juga sebagai peran individu pada suatu 

instansi.19 Jadi, peran yaitu kegiatan yang wajib dilakukan sebaagai bentuk dari 

tanggung jawab pada setiap orang untuk menjalankan tugasnya.  

Kepala sekolah berperan sebagai halik mempunyai fungsi serta tugas. 

Tugas dari pemimpin sekolah menurut Husaini Usman antara lain : 

a. Menjelaskan visi dan misi 

b. Merencanakan tujuan serta target yang ingin dicapai 

c. Menganalisa tantangan peluang kelemahan serta kekuatan instansi 

d. Merancang cara kerja yang baik 

e. Memiliki rasa tanggung jawab pada saat menetapkan keputusan biaya sekolah 

f. Berinteraksi dengan orang tua murid dan masyarakat guna memperoleh 

dukungan 

g. Memberikan contoh serta menjaga nama baik instansi dan menjaaga peran 

yang sudah diberikan 

h. Menjaga serta mendorong pengajar dan tenaga kependidikan 

i. Melakukan pembinaan serta pertahankan lingkungan sekolah dalam proses 

belajar mengajar yang memadai bagi proses pembelajaran murid dan menjadi 

guru yang berprofesional. 

 

18Ahmad Sukanto, Manajemen Peningkatan Kerja Guru: Konsep, Strategi, dan 

Implementasinya, (Cet. II; Depok: Prenadamedia Group, 2018) h.15-17 

19Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen,(Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 86. 
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j. Bekerjasama dengan orang tua murid, masyarakat serta komite sekolah guna 

tanggapi kepentingan serta kebutuhan komunitas yang berbagai macam untuk 

mobilisasi SDM.  

k. Memberikan contoh yang baik serta bertanggung jawab.20 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.21 Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepala sekolah memiliki kewajiban agar tetap melakukan 

pembinaan artinya bahwa berupaya guna peningkatan untuk melaksanakan 

pendidikan agar menajdi lebih baik lagi dan penyampaian amanah pada yang 

bersangkutan. Dijelaskan dalam QS Al- Nisa/4: 58. 

لِّهَ دُّوا لَ  يٲَ مُرُكُم  انَ  تٶَُ اِّنَّ اٰللَّ  ى اهَ 
ٰۤ
كمُُو  مٰنٰتِّ اِّلٰ تمُ  بيَ نَ النَّاسِّ انَ  تحَ  ا ا ۙ وَاِّذاَحَكَم   

ي رَ )بِّا ل عَد لِّ ۗ اِّنَّ  ي عاًۢبَصِّ ظكُُم  بِّهٖ ۗ اِّنَّ اٰللَّ كَانَ سَمِّ ا يعَِّ مَّ ( ۵۸اٰللَّ نِّعِّ  

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya 
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi 
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. 22 

Kepala sekolah mempunyai peran yang kuat sebagai pemimpin yang 

menaungi seluruh orang yang ada dalam lingkup sekolah. Pada kedudukan ini 

bahwa pemimpin sekolah yaitu penanggung jawab untuk melaksanakan semua 

proses pendidikan di sekolah yang dilaksanakan semua elemen masyarakat di 

sekolah.23   

 

20Usman Husaini, Manajemen:Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h.654-655. 

21Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grofindo Persada, 1995), h. 206. 

22PT Insan Media Pustaka,Kitab AL- Qur’an AL- Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode 

Arab, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012) h. 87. 

23Sri Purwanti, Jurnal: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Disiplin Kerja Guru Dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai 

Timur, 2013, h. 217 
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Ki Hadjar Dewantara, mengatakan bahwa pemimpin yang baik haruslah 

menjalankan peranan seperti: 

Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyomangun Karso, dan Ing Tut Wuri 

Handayani. Dalam menjalankan kepemimpinannya, selain harus tahu dan 

paham tugasnya sebagai pemimpin, yang tak kalah penting dari itu semua 

seyogianya kepala sekolah memahami dan mengetahui perannya.24 

B. Budaya Hidup Bersih 

1. Pengertian Budaya Hidup Bersih 

Berdasarkan asal usul katanya (etimologis), bentuk jamak dari budaya 

adalah kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta budhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya akal atau segala 

sesuatu yang berhubungan dengan akal pikiran manusia. Demikian 

juga dengan istilah yang artinya sama, yaitu kultur berasal dari bahasa 

latin, kultur yang berarti mengerjakan atau mengolah.25 Jadi, budaya 

atau kultur disini dapat diartikan sebagai segala tindakan manusia 

untuk mengolah atau mengerjakan sesuatu. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

“Kebiasaan” yaitu suatu adat istiadat, pemikran serta budi pekerti. Kebiasaan itu 

sendiri yaitu hasil dari aktivitas serta menciptakan batin manusia, serta 

mempercayai, adat istiadat serta seni. Ahli sosial mendefnisikan kebiasaan dengan 

semua yang bersangkuran dengan tingkahlaku, sikap, ilmu dan lain sebagainya.26 

Budaya dalam definisi ialah kebiasaan organisasi, kebiasaan instansi yaitu 

kebijak an yang dipercayai bersama oleh semua orang yang berbeda pada suatu 

 

24Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik 

Profesional, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 64 

25Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionery Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Cet. I; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.96 

26Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, (Gita Media Press), h. 

600. 



19 
 

 
 

instansi. Kebijakan makna bersama ialah kumpulan karakter kunci yang harus 

dipatuhi oleh instansi.27 Berdasarkan para ahli kebiaasaan instansi antara lain :  

a. Robbins, kebiasaan instansi yaitu sebuah penilaian bersama yang dipercaya 

oleh orang dalam instansi tersebut.28 

b. Schein, kebiasan instansi yaitu pola mendasar yang diterima oleh instansi 

untuk menyelesaikan masalah, pembentukan staf yang bisa berdapatasi 

dengan lingkungan serta mempersatukan orang yang ada dalam instansi. Oleh 

karena itu perlu dijelaskan pada anggota termasuk anggota baru masuk guna 

berupaya untuk melakukan pengkajian, memikirkaan serta menikmati 

persoalan yang tengah dihadapi.29 

Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian budaya sekolah menurut 

pendapat beberapa pakar. Short dan Greer mendefinisikan bahwa budaya sekolah 

merupakan keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat 

dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru- guru di sekolah.30 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik 

beriteraksi dengan sesama, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar 

tenaga kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan tenaga pendidik dan 

peserta didik, dan antara anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah.31 

 

27Rahmayani, teori budaya organisasi. Jakatra http://jurnal- 

sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html. (diakses 11 Januari 2020), 2020 

28Robbins Stephen P dan Judge Timothy A, Perilaku Organisasi, (Cet Ke 2, Salemba 

Empat, Jakarta: 2008), h.117. 

29Schein, E.H, Leadership and Organizational Culture: The Leader of the Future, (Jossey 

Bass, San Fransisco, 1996), h. 203 

30Zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, (Yogyakarta: Gavin 

Kalam Utama, 2011), h.133. 

31Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Sekolah Pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: 2010), h.149. 
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Budaya sekolah sebenarnya dapat dikembamgkan terus menerus kearah yang 

lebih positif. 

 Aspek- aspek mengenai budaya utama yang direkomendasikan untuk 

dikembangkann sekolah yaitu sebagai berikut: 

a. Budaya jujur adalah budaya yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran 

pada masyarakat dan teman- teman. 

b. Budaya saling percaya adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dan 

warga sekolah untuk saling mempercayai orang lain. 

c. Budaya kerjasama adalah budaya yang membuat orang- orang saling 

membantu dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan. 

d. Budaya membaca adalah budaya yang membuat seorang menjadi gemar 

membaca. 

e. Budaya disiplin dan efesien adalah budaya taat dan patuh terhadap nilia- nilai 

yang dipercayai termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

f. Budaya bersih adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga 

kebersihan baik badan maupun lingkungan. 

g. Budaya berprestasi adalah budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif 

untuk memacu prestasi siswa. 

h. Budaya memberi penghargaan dan menegur adalah budaya yang memberikan 

respon dengan menyapa pada setiap orang yang ditemui.32 

School culture is a large part of the symbolic33 budaya sekolah adalah 

bagian dari simbol. Symbol ini bisa dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sekolah 

 

32Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, Pedoman Pengembangan Kultur 

Sekolah, (Jakarta: 2003) 

33Bolman,L.G. dan Deal, T. E, Reframing Organizations: Artistry, Choice, and 

Leadership, Ed. III; (San Francisco, CA: Jossey Bass, 2003).  
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tersebut. Kebudayaan yang terus dilakukan akan membuahkan hasil. Principals 

can shape culture by participating in and encouraging the rituals that celebrate 

important values34 Tugas utama kepala sekolah adalah berfokus pada 

menganalisis kebutuhan, perasaan, persepsi dan sikap guru, kepala sekolah harus 

membuat budaya sekolah dengan bermusyawarah dengan guru. 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam membangun kultur tidak 

lepas dari peran kepala sekolah, dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah 

sangat sentral dalam mewujudkan adanya kultur untuk membawa sekolah agar 

mempunyai karakteristik yang menjadi komitmen bersama untuk 

mengembangkan prestasi siswa dan meningkatkan prestasi sekolah. Kebersihan 

merupakan keadaan yang higienis, terbebas dari kotoran, kebersihann merujuk 

pada keimanan. Kebersihan ialah upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi 

terwujudnya kesehatan, kemudian ini salah satu factor yang dapat memberikan 

kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi, juga 

menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.35 

Kebersihan adalah bersih dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, 

sampah dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses 

penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, dari penemuan Louis 

bisa dikatakan bahwa bebas dari virus juga termasuk kebersihan. Kebersihan 

adalah tentang bersih, indah dan tertib dari segala sampah di sekitar kita. Pun 

kebersihan berkaitan dengan apa yang kita pakai setiap harinya seperti baju yang 

 

34Deal, T. E. dan Peterson, K, Shaping School Culture: The Heart Of Leadership, (San 

Francisco, CA: Jossey Bass, 1999). 

35Topic-tupic (http://topictupic.blogspot.co.id/p/blog-page_2093.html. (diakses pada  

11/Januari/2020)-Jam 14.33). 
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terbebas dari kotoran maupun bau serta orang yang ada disekitar kita merasa 

nyaman. Di dalam islam pun dikatakan bersih yaitu ketika seseorang bersih dari 

najis dan kotoran dengan mandi atau mencuci badan . Allah berfirman dalam QS 

Al- Muddassir/74: 4. 

ر    وَثِّياَبكََ  فَطَه ِّ

“Dan pakaianmu bersihkanlah”.36 

Kesehatan lingkungan atau kebersihan lingkungan adalah keadaan 

lingkungan yang mendukung keseimbangan ekologi antara lingkungan dan 

manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan kualitas 

hidup manusia. Dalam Undang-Undang No 23 Pasal 22 Tahun 1992 tentang 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan menyatakan: 

a. Kesehatan lingkungan diselenggarakan guna mewujudkan kualitas 

lingkunagn yang bersih 

b. Kesehatan lingkungan dilakukan terhadap tempat umum, lingkungan 

pemukiman, ligkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. 

c. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan 

limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian 

vector penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.37 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya hidup bersih adalah perilaku 

kesehatan atau kebersihan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga 

keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang 

kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. 

 

 

36PT Insan Media Pustaka,Kitab AL- Qur’an AL- Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode 

Arab, (Cet. I; Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012) h.575. 

 37Soedarto, Lingkungan Dan Kesehatan: Environment And Health, (Cet. I; 

Jakarta:Sagung Seto, 2013) 
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2. Kategori Kebersihan 

Pada manusia konsep kebersihan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga 

psikis, sehingga dikenal istilah kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan 

spiritual dan lain sebagainya. Prof. Dr. M. Aburrahman MA, mengatakan bahwa 

kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, 

sampah, dan bau. Kebersihan iyalah salah satu tanda dari keadaan higienis yang 

baik. Dalam hal ini terdapat beberapa kategori kebersihan sebagai berikut: 

a. Kebersihan sebagian dari iman 

Kebersihan adalah sebagian dari iman, inilah motto yang terus didengung-

dengungkan didalam dunia pendidikan maupun tempat umum. Tapi kadang kita 

selalu bertanya  dengan motto tersebut, tapi masih saja kita menemukan sampah 

berserakan dimana-mana. Dengan prinsip kebersihan sebagian dari iman 

sebenarnya sudah biasa diterapkan dalam perilaku manusia orang perorangan. 

Untuk memulai perilaku kebersihan sebagian dari iman memang perlu 

bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menerapkan perilaku ini. 

b. Kebersihan rohani dan jasmani 

Kebersihan jasmani adalah kebersihan yang berkaitan dengan bersih tubuh 

dan bersih lingkungan tempat tinggal, sekolah dan lain-lain. Selanjutnya bersih di 

luar seperti jalan, sungai, pembuangan air dan lain sebaginya. Kebersihan rohani 

bersih secara agama yaang terdapat pada diri individu serta pemikirannya, sadar, 

penilaian serta tingkahlaku, jiwa dan mental tidak dinodai dengan hal yang 

dilarang oleh agama baik secara tertutup maupun terbuka.38 

 

 

 

 

38Macam-macam kebersihan (http://topictupic.blogspot.co.id/p/blog-page_2093.html 

diakses pada 11/Januari/2020-Jam 14.33).  
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3. Contoh Perilaku Hidup Sehat 

Menjaga bersih lingkungan, yang harus duperhatikan dan dijlankan yaitu 

tidak buang sampah disekitar lingkungan.39 Target pada kebiasaan hidup bersih 

yaitu perwujudan kebiasaan hidup bersih bagi semua elemen rakyat indonesia 

dengaan tidak buang sampah sembarang tempat.40 Perilaku hidup bersih dan sehat 

di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat 

lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam mencitakan sekolah yang sehat. Contoh PHBS (perilaku hidup bersih dan 

sehat) di sekolah: 

a. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan 

b. Mengkonsumsi jajanan sehat 

c. Menggunakan jamban bersih dan sehat 

d. Olahraga yang teratur 

e. Memberantas jentik nyamuk 

f. Tidak merokok dilingkungan sekolah 

g. Membuang sampah pada tempatnya dan 

h. Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat.41 

 

39Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 

h.33. 

40Endang Jaelani Sukaya dkk,Pkn Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 

2002), h.131. 

41Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan 

RI, Gerakan PHBS  Sebagai Langkah Awal Menuju Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, 

(Jakarta: http://promkes.kemkes.go.id/phbs.11 Januari 2020). 

http://promkes.kemkes.go.id/phbs.1
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BAB..III 

METODE..PENELITIAN 

A. Jenis..Penelitian..dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis..Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif ialah suatu penelitian 

konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian dan 

disesuaikan dengan kondisi yang berhubungan dengan pengumpulan data yang 

pada umumnya memiliki sifat kualitatif. Penelitian ini disebut sebagai 

naturalistic..inquiry (inkuiri alamiah).42 Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

tidak melakukan perhitungan atau penelitian yang tidak melibatkan angka-angka, 

karena penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang menjelaskan mengenai 

siatuasi serta kondisi secara realita dan terstruktur tentang penyebab, sifat dan 

kaitan antara kejadian yang dimiliki guna melaksanakan akumulasi dasar.43 

Menurut..Nana..Syaodih Sukmadinoata..bahwa penelitian kualitatif 

(qualitative..research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

serta menganalisa kejadian, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan serta penilaian 

orang baik secara perorangan maupun secara kelompok. Pendekatan yang 

digunakan berkaitan tentang masalah objek dan subjek secara penuh.44 

Menurut Smith sebagaimana dikutip lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam 

buku Emzir studi kasus bisa berbeda dari bentuk penelitian kualitatif lain dengan 

realita bahwasanya penelitian ini dilaksanakan dengan berfokus pada satu unit 

yang tunggal saja atau sistem yang terbatas. Menurut Merriam terbatasnya bisa 

 

42Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  

1995), h. 15. 

43Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 249 

 44Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya 2006), h. 3. 



26 
 

 
 

ditetapkan dengan memberikan pertanyaan “Apakah sebuah batasan pada 

frekuensi individu yang masuk kedalam tanya jawab atau frekuensi yang masuk 

kedalam pengamatan langsung”. Bilamana ada beberapa frekuensi individu tidak 

terbatas baik secara teori atapun secara realita yang dapat ditanya jawab atau 

diamati secara langsung yang dapat dijalankan, sehingga kejadian tersebut tidak 

hanya bisa dengan batasan untuk bisa diangakat menjadi kasus.45 

Adapun jenis dari penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan cara 

melaksanakan penelitian yang akan diraih dari penelitian tersebut. Penulis bisa 

untuk lebih mendalami dan mendapatkan jawaban mengapa serta bagaimana 

kejadian itu bisa terjadi. Untuk penelitian ini memiliki keterbatasan, dengan 

mengumpulkan data yang detail serta secara mendalam yang didapatkan dari 

berbagai sumber.  

Penelitian ini berusaha untuk mengangkapkan kondisi atau kejadian yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yakni kedudukan pemimpin sekolah untuk 

agar terciptanya kebiasaan hidup bersih di MTs Al-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 

Bone. 

Menurut Suriasumanti bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang ada pada bahasa atau languistik guna menjadi fasilitas pada penelitian. 

Sarana bahasa lebih mampu untuk mengungkapkan perasaaan, nilai- nilai yang 

berada dibalik perilaku manusia. Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada 

kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa.46 Penelitian kualitatif 

berfungsi untuk mengkaji perdalam kejadian pada lingkungan sosial yang diantaranya terdapat 

masalah, orang yang berperan serta waktu. Latar sosial ini kemudian di deskripsikan sebagus 

 

45Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Ed. I; (Cet. IV; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 20 

46Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, (Eds. I; Cet III; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015), h. 90 
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mungkin sehingga bia melaksanakan penelitian kualitatif guna pengembangan tanya jawab yang 

menjadi landasan. Diantaranya bagaiamana dan apa masalah terjadi, kemudian siapa yang masuk 

kedalam masalah tersebut, kapan masalah itu terjadi dan dimana tempat terjadinya masalah. Agar 

memperoleh hasil penelitian kualitatif yang akurat dan valid, sehingga masih membutuhkan 

beberaapa syarat yang perlu diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari metode 

pengmupulan data, mengolah data sampai dengan menganalisa data. Penelitian kualitatif dilakukann 

karena penulis ingin mengetahui kejadian yang tidak bisa dikuantifikasikan yang memiliki sifat 

menjelaskan seperti tahapan kerja, suatu resep formula, definisi konsep, bentuk serta karakteristik 

barang ataupun jasa, buudaya, gambar serta model artefak dan lain-lain.47 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di MTs AL Amin Palattae Kec. 

Kahu Kab. Bone. 

B. Pendekatan..Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang diarahkan untuk 

mengungkapkan bentuk pikiran yang dapat dipakai penulis sehingga dapat 

menganalisa target atau dengan kata lain bahwa pendekatan yaitu ilmu yang 

menjelaskan mengenai landasan untuk menganalisa objek yang akan dilakukan 

penelitian yang selaras dengan pemikiran ilmu tersebut. Pendekatan penelitian ini 

bisa diselaraskan dengan profesi penulis akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

penulis memakai pendekatan yang multidisipliner atau banyak kumpulan disiplin 

ilmu, contohnya disiplin ilmu yang dipakai yaitu pendeatan ilmu yang terbagi dua 

karena disebabkan objek penelitian terdiri dari tempat kegiatan serta orang yang 

berperan.  

 

 

47Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi penelitian Kualitatif, 

 ( Bandung:Alfabeta,2019), h. 22-23. 
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1. Pendekatan..Interaksi 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara interaksi perlu adanya 

kemahiran bagi penulis pada saat berkomunikasi dengan pemimpin sekolah 

sehingga dapat terjalin hubungan interaksi yang baik dan mudah mendapatkan  

perhatian dengan kejadian sosial yang terjadi atau yang sedang dialami oleh target 

penelitian. Menurut pendapat Bungin Burhan bahwa pendekatan ilmu interaksi 

yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai hubungan komunikasi pada 

kehidupan masyarakat yang bisa berjalan dengan optimal melalui interaksi verbal 

ataupun memakai komunikasi non verbal.48 

2. Pendekatan..Sosiologi 

Pendekatan penelitian secara sosiologi diperlukan guna mengetahui proses 

yang ada pada kehidupan masyarakat terhadap lingkunganya. Menurut Hasan 

Shadily bahwa pendekatan ini adalah suatu bentuk pendekatan yang menjelaskan 

mengenai kehidupan secara bersama pada masyarakat serta menyelidiki adanya 

kaitan antara orang yang menguasai hidupnya.49 Menurut Asep Saeful dan Agus 

Ahmadi Safei bahwa pendekaatan ini yaitu pendekatan yang dipakai pada 

penelitian yang sangat diperlukan guna membaca adanya gejala sosial yang 

bersifat sempit, bersifat pribadi pada hal yang memiliki sifat yang luas.50 

Pendekatan sosiologis dipakai agar diketahuinya ciri khas dari masyarakat 

yang mempunyai latar budaya yang beraneka ragam pada konsep memunculkan 

kebiasaan hidup bersih pada lingkungan sekolah. Pendekatan ini merupakan 

bentuk hukum empiris atau penelitian yang dilakukan observasi secara langsung 

 

48Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah  

Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 2008), h. 171. 

49Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara,  

1983), h. 1 

50Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmadi Safei, Metode Penelitian Dakwah, (Cet. I; 

Malang: Pustaka Pelajar, 2003), h. 60. 
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dilapangan atau ditempat penelitian. Pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji 

menyikapi badan hukum masyarakat dan efektivitas berlaku hukum yang positif 

terhadap masyarakat. Dengan metode yang mendasar pada peraturan yang ada dan 

juga berhubungan dengan realita yang benar-benar ada dilapangan.51 

C. Sumber..Data 

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu bisa didapatkan pada seluruh 

orang yang ada pada lingkup sekolah MTs Al-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 

Bone yang menjadi target penelitian. Seluruh orang digunakan sebagai sumber 

untuk memperoleh informasi agar tidak membatasi pada saat proses memasukkan 

data. Sumber data pada penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan 

dikembangkan dilapangan pada saat penelitian nantinya, pada penelitian memakai dua 

sumber memperoleh informasi antara lain: Suharsimi Arikunto  mengklarifikasikan sumber data 

menjagi tiga yaitu:  

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan, melalui wawancara tertulis berupa angket. Adapun yang berkaitan 

dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan staf lainnya 

guna untuk mendapatkan data tentang peran kepala sekolah dalam 

menciptakan budaya hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae. 

2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak.  

3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, simbol-simbol lainnya.52  Sumber data ini berupa dokumen 

arsip sekolah. 

 

51Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009), h 153. 

52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XV, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 172 
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a. Data..Primer 

Sumber data..primer ialah data diperoleh peneliti..secara langsung..data..yang..diperoleh 

dari..wawancara..mendalam dengan narasumber. Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah 

jenis data yang.diperoleh.langsung.dari.objek..penelitian..sebagai..bahan informasi yang dicari.53 

Sumber data merupakan subjek penelitian tempat data menempel, dapat berupa benda gerak, 

manusia, tempat dan sebagainya. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur 

dan teknik pengambilan data yang didapat berupa interview dan observasi di MTs Al- amin 

Palattae  

1. Kepala MTs Al- Amin Palattae untuk mendapatkan data peran kepala 

sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih. 

2. Guru MTs Al- Amin Palattae untuk mengetahui peran kepala sekolah 

dalam menciptakan budaya hidup bersih 

3. Siswa MTs Al- Amin Palattae untuk mengetahui peran kepala sekolah 

dalam menciptakan budaya hidup bersih 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informasi di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya, data yang 

diperoleh dari hasil bacaan. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung 

yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Dokumen ini dapat 

berupa buku-buku, majalah, artikel karya ilmiah yang dapat melengkapi data 

dalam penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada yaitu:  

1. Dokumentasi kegiatan peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya 

hidup bersih di MTs Al- Amin Palattae 

2. Visi Misi MTs Al- Amin Palattae 

 

53Safuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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3. Struktur organisas MTs Al- Amin Palattae 

4. Keadaan guru MTs Al- Amin Palattae 

5. Keadaan siswa MTs Al- Amin Palattae 

6. Sarana dan prasarana MTs Al- Amin Palattae 

D. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.54 

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-

metode penelitian seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi, memerlukan 

alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu handphone yang 

berfungsi sebagai pengambil gambar dan perekam suara, pulpen dan buku sebagai 

pencatat point terpenting. Semua alat instrumen sangat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data secara real yang terjadi dilapangan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data yaitu suatu cara yang paling penting pada 

penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data. Informasi yang dibutuhkan 

pada penelitian ini diantaranya data yang didapatkan dari berbaagai sumber pada 

peenelitian yang dilakukan dilapangan. Pada penelitian ini, mengumpulkan data 

yang dilaksanakan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung, 

tanya jawab dengan memberikan beberapa pertanyaaan penelitian serta 

melakukan dokumentasi penelitian, berikut cara memperoleh data dilapangan.  

Penelitian lapangan ialah penelitian..yang dilakukan dengan..mengamati 

secara langsung objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian 

yang telah ditentukan.55 Tekhnik pengumpulan data di lokasi menggunakan: 

 

54Suharsimi Arikunto, prosedur penelti suatu pendekatan praktik, Ed. VI; ( Jakarta  

Rineka Cipta, 2006), h. 68 

55Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Cet. IV; Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31. 
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1. Observasi 

Observaasi merupakan studi..yang..dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis..tentang..fenomena atau..kejadian sosiaal serta berbagai gejala psikis melalui 

pengamatan dan pencatatan.56 Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.57 

Observasi (observation) atau mengamati secara langsung yaitu suatu cara 

yang dilakukan untuk pengmpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada 

aktivitas sekolah yang sedang berjalan.58 Cara mengumpulkan informasi dengan cara pengamatan 

langsung dipakai apabila penelitian ini berhubungan dengan tingkahlaku manusia, cara bekerja, 

gejala alam yang dilihat tidak luas.59 Menurut Gordon E Mills Observasi adalah sebuah kegiatan 

yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku 

ataupun..jalannya..sebuah..sistem..yang..memiliki..tujuan tertentu, serta mengungkap..apa..yang 

ada..dibalik..munculnya..perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.60 

Metode observasi yang digunakan penulis guna untuk mengamati secara 

langsung terhadap situasi dan kondisi MTs Al- Amin palattae dalam melihat peran 

kepala sekolah serta kinerja guru dengan mengamati dokumen dan melakukan 

wawancara mendalam. 

 

 

 

56Kartono,pengertian Observasi Menurut para Ahli (diakses pada 19/9/2015-Jam 09.18) 

57Haris Herdiyansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif, (Eds. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 29 

58Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan., h. 72. 

59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. Ke XV; Bandung: 

CV. Alfabeta, IKAPI, 2012), h. 145. 

60Haris Herdiyansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif, h. 131 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui Tanya jawab langsung dengan orang yang dapat 

memberi keterangan.61Wawancara disebut juga sebagai interview, tanya jawab 

yaitu suatu cara mengumpulkan informasi berupa fakta yang terjadi ditempat 

penelitian. Adapun prosesnya dapat dilaksanakan secara tatap muka atau 

dilakukan secara laangsung antara penulis dengan pemberi informasi. Tanya 

jawab yaitu suatu interaksi tertentu, interaksi yang dilaksanakan oleh penulis 

dengan pemberi informasi, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian 

pada pemberi informasi atau disebut sebagai narasumber, dan pemberi informasi 

menjawab pertanyaan yang diberikan penulis.62 

Menurut Sugiyono bahwa cara memperoleh data dengan tanya jawab yaitu 

antaranya bahwa apa yang ditanyakan objek, subjek yaitu jawaban yang betul dan 

bisa dipegang, selanjutnya subjek mengenai beberapa pertanyaan penelitian 

diberikan penulis kepada pemberi informasi yaitu sama dengan yang dimaksud 

peneliti.63 

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan 

kepemimpinan kepala sekolah. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan informan yang bersangkutan yakni 

kepala sekolah dengan bantuan informan melalui guru, siswa dan staf lainnya 

guna mendapatkan informasi sedalam dalamnya. 

 

 

 

61Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV;  

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 

62Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 186. 

63Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138. 



34 
 

 
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 

dan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti membuat catatan 

penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan informan untuk mendukung 

validnya data yang didapatkan seperti foto- foto, catatan hasil dari wawaancara, 

hasil rekamann di lapangan. 

Gay & Airasian menyatakan bahwa pengamatan langsung, tanya jawab, 

dokumentasi berupa pengambilan gambar ataupun rekaman serta interaksi yang 

bersifat informal yaitu sumber dari data penelitian kualitatif. Sumber yang paling 

umum dipakai yaitu pengaamatan secara langsung, anya jawab serta pendokumentasian, dan juga 

dipakai secara bersama-sama dan adapun dipakai secara individu. Semua cara mengumpulkan 

data mempunyai bagian kunci secara umum, analisa paling penting tergantung 

pada kemampuan integrasi peneliti. Kemampuan diperlukan karena data yang 

diperoleh berbentuk angka dan data yang akan dijabarkan dengan luas.64 Data 

yang dikumpulkan berupa dokumen berupa profil sekolah, keadaan guru dan 

murid, data sarpras, dan dokumen kegiatan sekolah lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Cara mengolah data yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Informasi 

yang akan ditampilkan berbentuk penjelasan yang dijelaskan dalam bentuk verbal 

yang diolah menjadi jelaas dan akurat ddan secara terstruktur.65 Analisa data 

kualitatif yaitu cara yang dilaksanakan dengan jalan bekerja dengan informasi 

yang didapat, pemisahan data, memilih menjadi satuan yang dapat diolah dan 

 

64Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 37 

65Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Cet, I: Yogyakarta: PT Lks Yogyakarta, 

2008),h. 89. 
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mencari serta menemukan bentuk, memperoleh apa yang dipelajari, serta 

memperoleh apa yang bida diceritakan pada orang lain.66 

Analisa informasi yaitu cara yang dipakai untuk memperoleh data serta mendata secara 

terstruktur dari tulisan hasil dari tanya jawab, pengamatan langsung, pendokumentasian dan lain 

sebagainya yang bertujuan untuk peningkatan pemahaman penulis mengenai masalah yang aakan 

diteliti serta menjadikannya sebagai teman bagi orang lain.67Analisis data adalah proses 

pengorganisasiaan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar.68 

Tujuan analisis..data adalah.untuk sederhanakan..data ke dalam bentuk..yang mudah.dibaca 

dan.diimplementasikan dalam..penelitian ini, peneliti..menggunakan..tekhnik pendekatan..deskriptif 

kualitatif yang merupakan..suatu proses..menggambarkan..keadaan..sasaran.yang sebenarnya. 

Langkah atau tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan disini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.69 

2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan.penelitian.dipilah antara..mana yang..dibutuhkan dengan..yang tidak dibutuhkan 

selanjutnya.dikelompokkan dan diberikan batasan masalah.70 

3. Teknik..Analisis Perbandingan (Komparatif). 

 

66Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h, 248. 

67Noen Muhajirin, Metode Penelitan Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin 1998),h.183 

68Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 103 

69Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatatif (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 247. 

70Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 249 
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Cara ini peneliti melakukan pengkajian data yang sudah didapatkan dari 

tempat penelitian secara terstruktur serta mendalami kemudian dibandingkan 

antara satu dengan yang lainnya sebelum dibuatkan kesimpulan. 

4. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) 

Adapun tahap selanjutnya yaitu menganalisa data kualitatf berdasarkan 

Miles dan Huberman yang terddapat pada tulisan Sugitoni yaitu menyimpulkan 

serta melakukan verifikasi, menyimpulkan pertama yang akan dijelaskan masih 

bersifat sementara dan akan diubah bilamana didapatkan lagi bukti yang kuat 

guna sebagai pendukung pada langkah mengumpulkan data selanjutnya.71 

G. Uji Validitas Data 

Uji validitas ata paada penelitian kualitatif, data bisa dikatakan valid 

bilamana tidak ada perbedaan antara data yang didapatkan penulis dengan apa 

yang sebenarnya ada pada lapangan atau tempat penelitian, untuk menguji 

kebenarannya yaitu memakai uji kredibilitas. Uji kredibilitas atau disebut sebagai 

uji kepercayaaan pada hasil penelitian kualitatif dilaksanakan dengan mengamati,  

meningkatkan keterampilan pada penelitian, dilakukan triangulasi, komunikasi, 

analisa serta mengecek kembali kebenarannya.72 

1. Tringulasi 

Uji kredibilitas artinya mengecek kembali data dari beberapa sumber dan 

berbagai metode dan berbagai waktu. Oleh karena itu, ada triangulasi sumber, 

cara mengumpulkan data dan triangulasi waktu.  

Pertama; triangulasi sumber, uji ini dilaksanakan  dengan metode 

pengecekan kembali yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti menguji 

kredibilitas data mengenai kemampuan manajerial pemimpin sekolah, sehingga 

 

71Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. h. 253. 

72Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, 

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 365-366 
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mengumpulkan data dan mengolah data yang sudah didapatkan bisa dilaksanakan 

pada semua orang yang terlibat dilingkup sekolah, diantaranya wakil kepala 

sekolah bagian fasilitas, bagian humas serta siswa. Dari semua sumber, tidak 

semua bisa dikatakan penelitian kualitatif akan tetapi dijelaskan, dikategorikan, 

mana penilaian yang sama dengan yang  perbeda an yang lebih spesifik dari 

berbagai sumber data.  

Data yang sudah dianalisa oleh penulis sehingga bisa mendapatkan 

kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi 

sumber, dimana triangulasi ini digunakan untuk lebih memantapkan jawaban dari 

sumber yang berbeda dengan tehnik yang sama, pelaksanannya peneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil observasi dokumentasi dan 

wawancara. Dalam pelaksanannya penulis melakukan pengecekan data yang 

berasal dari hasil observasi di MTs Al- Amin Palattae, wawancara dengan kepala 

sekolah, guru, Staf, siswa, dan dokumentasi berupa data-data yang ada di 

lapangan.  

Kedua; triangulasi teknik, cara ini untuk uji kredibilitas data yang 

dilaksanakan dengan metode pengecekan kembali data pada sumber yang sama 

akan tetapi dengan cara yng berbeda. Seperti data yang didapatkan dari tanya 

jawab, kemudian pengecekan kembali dengan cara pengamatan langsung, atau 

dokumentasi. Apabila ketiga cara menguji kredibilitas data, memperoleh data 

yang beda, maka penulis akan melakukan interaksi kembali dengan sumber data 

yang bersangkutan atau  pemberi informasi yang lain,untuk memastikan mana 

data yang valid, atau semua data benar tetapi yang membedakan cara pandang 

pemberi informasi.  

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 
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menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Ketiga; triangulasi waktu, waktu ini mempengaruhi kredibilitas data. 

Apabila hasil uji mendapatkan data yang berbeda maka dilaksanakan secara 

berulang sampai didapatkan data yang benar.  

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yaitu adanya data untuk mendukung guna pembuktian 

data yang didapatkan oleh penulis, diantaranya seperti alat yang merekam pada 

saat tanya jawab pada penelitian kualitatif dan harus adanya dukungaan oleh 

dokumentasi atau pengambilan gambar berupa foto agar penelitian lebih 

terpercaya. 

3. Mengadakan Member Check 

Memberikan check yaitu suatu proses untuk mengecek data yang didapat 

oleh penulis pada informan. Adapun tujuannya yaitu agar data yang didapatkan 

akan dipakai pada penelitian selaras dengan apa yang dimaksud sumber atau yang 

memberikan infromasi. 73 

 

73 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodoogi Penelitian Kualitatif. H.164- 167 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

Nama Lembaga  : MTs AL-Amin 

Status   : Sekolah 

Nama Kepala Sekolah : Suaib, S.Pd.I 

Alamat   : Jl. Jend. Sudirman 

Kelurahan   : Palattae 

Kecamatan  : Kahu 

Kabupaten  : Bone 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Kode Pos   : 92767 

 

MTs AL-Amin yang berlokasi di jalan jend.sudirman Palattae Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone berdiri pada tanggal 16 Maret 1987 di bawah pimpinan H. 

Abdul Kadir dan di bantu oleh beberapa tenaga pengajar seperti Muh. H asyim 

(almarhum), Muh. Tayyeb, M. Husain. pada masa itu siswa siswi masih terbatas 

disebabkan karena kurangnya fasilitas dan berdampak pada pendaftar siswa baru 

hanya 15 orang. Secara perlahan atau Sedikit demi sedikit sarana dan prasarana di 

perbaiki dan diadakan seperti meja, kursi, papan tulis, dan lemari guru. Dengan 

bekerjasama dengan pengurus yayasan AL- Urwatul Wutsqha, kepala sekolah dan 

masyarakat. 

Pada tahun 1990 MTs AL-Amin  kembali berbenah diri, terbukti para 

pemuda-pemudi yang punya ijazah PGSMTP dan sederajat mulai mendaftarkan 

diri untuk menjadi tenaga pengajar di antaranya, Abdul Madde, A. Sofia, St. 



40 
 

 
 

Farida termasuk A. Lannatco, BA yang mengajar pada saat itu di MTs Palattae, 

dan kepala MI Labuaja. 

Sekitar 5 tahun beroperasinya MTs AL-Amin  kembali melakukan 

pembenahan tepatnya pada tahun 1991, dimana ruang kelas lama berdinding 

gamacca di bongkar 100% menjadi ruang kelas baru, walaupun masih terbuat dari 

batu bata 1 meter dan selebihnya pakai papan, begitu pula meja belajar siswa dan 

kursinya, ini berkat kerjasama ketua yayasan (pengurus yayasan), pihak sekolah, 

dan pihak tentara nasional Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan istilah 

Tentara Masuk Desa ( TMD).74 

Pada tahun 1995 kepala sekolah digantikan dengan A. Lannatco, BA 

karena kepala sekolah pada waktu itu memfokuskan diri untuk membina MA AL-

Amin, ini disebabkan kaerana adanya aturan dari Departemen Agama Kabupaten 

Bone tentang pengangkatan kepala sekolah pada masing-masing tingkat.  

Selama kepemimpinan A. Lannatco, BA 1995-2000 perubahan-perubahan 

terjadi seperti siswa mulai disiplin belajar, tenaga pengajar mulai membuat SP dan 

lain-lain. Kepemimpinan berikutnya  oleh Abduh Madde mulai tahun 2000-2004, 

pada masa itu siswa mengalami peningkatan karena pribadi beliau selalu dekat 

dengan masyarakat sekolah. Sarana dan perasaran selalu dijaga (program 

pemeliharaan), kegiatan kesiswaan aktif. 

Pada bulan Desember tahun 2004 kepala sekolah digantikan oleh Suaib, 

S.P.I karena Abduh Madde kembali memfokuskan diri untuk membina MA Al-

Amin. Pada masa kepemimpinan Suaib, S.P.I terjadi perubahan salah satunya 

penerimaan guru diantaranya Hasbi ST, S.Pd, Santi Nasir, Sudirman,A.Ma, 

Kasmawati,S.Ag, dan pada tahun 2005 sarana dan prasaran mulai 

diperbaiki`termasuk kelengkapan mengajar. Dan pada tahun 2007 MTs/MA AL-

 

74 Dokumentasi MTs AL-Amin Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
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Amin mendapatkan bantuan rehab total sekolah dari semi permanen ke bangunan 

permanen. Pada tahun 2009 MTs AL-Amin masi akreditasi C namun pada tahun 

2015 MTs  AL-Amin sudah mendapatkan akreditasi B sampai sekarang. 

Visi dan Misi MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

Visi : Terciptanya Proses Belajar Mengajar yang Lancar, Tertib, Kondusif, dan 

Didukung Profesionalisme Guru, Sarana & Prasarana yang Lengkap 

Menuju kepada Peningkatan Kedisiplinan, Anggun dalam Prestasi, 

Terampil, Sehat Jasmani dan Rohani, serta Memiliki Keimanan dan 

Ketakwaan Kepada Allah SWT. 

Misi : 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan potensi yang 

dimiliki. 

2. Mengkondisikan suasana madrasah yang islami. 

3. Menumbuhkan semangat/ motivasi untuk berprestasi secara intensif 

kepada seluruh warga madrasah. 

4. Mengembangkan budaya olahraga dan kegiatan keislaman. 

5. Menanamkan rasa tanggung jawab memiliki madrasah. 
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Struktur organisasi MTs AL-Amin Kecematan Kahu Kabupaten Bone 

 

2.  

 

3.  

4.  
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Ketua Yayasan 

H. Kahar Muzakkar, S.Pd. 
Komite 

Wakamad 

Sudirman, A.Ma. 

Kep. Tata Usaha 

Marhumi, S.Pd.I 

Bendahara 

Samsir, S.Pd. 

Wali Kelas 

Kelas VII 

Marhumi, S.Pd.I 

Kelas VIII 

Asnovianti, S.Pd.I 

Kelas IX 

Hamrah Jabir, S.Pd. 

Guru Mapel Guru BK 

Asnovianti,S.Pd. 

Bhs. Indonesia 

Samsir,S.Pd. 

Penjaskes 

Amir Daus,S.Pd. 

PKn 

A. Susilawati,S.Pd. 

Bhs Daerah 

Bujang Sekolah 

Siswa 

Kepala Madrasah 

Suaib, S.Pd.I. 

Sudirman,A.Ma 
Al-Qr’an Hadis/BTA 

Rosmiati, S.Pd. 

IPS Terpadu 

Marhumi,S.Pd.I 

Fikih/SKI/Aqid

ah 

Dedi D,S.Pd. 

Bhs. Inggris 

Suaib,S.Pd. 

SKI/Bhs. Arab 

Hamrah J.,S.Pd. 

Matematika 

Hasni Nasir, 

S.Pd. 

IPA terpadu 

A. Kahar 

BK 
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1. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs AL-Amin Palattae 

Kec. Kahu Kab. Bone 

Tabel 4.1. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs AL-Amin 
Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

No. Nama Guru 
Jabatan 

 

1 Suaib,S.Pd.I Kepala Sekolah 

2 Sudirman.S.Pd Wakamad Kurikulum 

3 Hamrah Jabir,S.Pd  

4 Marhumi, S.Pd,I Kepala Perpustakaan 

5 Rosmiati, S.Pd Wali Kelas 

6 Asnovianti, S.Pd Wali Kelas 

7 Hasni Nasir, S.Pd Kepala Laboratorium 

8 Irfan Maulana Bujang 

9 Darmawati, S.Pd Operator 

10 Jumiatul Auliyah, S.Pd Wali Kelas 

11 Dwi Jayanti, S.Pd - 

12 Azhari Amiruddi, S.Pd - 

 

2. Sarana dan Prasarana MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana  MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 

Bone 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Ket 

1 Lemari 1 Baik 

2 Rak Buku 1 Baik 

3 Meja/ kursi Guru 3 Baik 

4 Bangku/ Meja u/1 Orang 30 Baik 

5 Bangku/ Meja u/ 2 Orang 1 Baik 

6 Kursi Tamu 3 Baik 

7 Papan Tulis 3 Baik 

8 Alat Peraga 2 Baik 

9 Lapangan 1 Baik 

10 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

11 Ruang Guru 1 Baik 

12 Ruang Kelas 3 Baik 

13 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

14 Ruang UKS 1 Baik 

15 Ruang Osis 1 Baik 

16 Tempat Parkir 1 Baik 

17 Kamar Mandi 1 Baik 
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3. Keadaan Peserta Didik MTs Al- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. Bone 

Tabel 4.3. Keadaan Peserta Didik  MTs AL-Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 

Bone 

No. Kelas Siswa 

1 VII 33 

2 VIII 29 

3 IX 31 

Total 93 

B. Hasil Penelitian 

1. Peran Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber 

tentang peran kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih, 

adapun hasil wawancara dengan kepala Sekolah di MTs AL Amin Palattae 

Kec. Kahu Kab. Bone, kepala sekolah mengatakan bahwa ada beberapa 

peran kepala sekolah dalam Madrasah yaitu: 

a. Sebagai Penentu Kebijakan 

Salah satu kebijakan yang saya lakukan untuk siswa di sekolah yaitu 
Setiap hari siswa diharuskan membersihkan terlebih dahulu sebelum 
masuk kelas, agar ini menjadi kebiasaan siswa yang tertanam dalam benak 
masing-maisng tentang pentingnya peduli hidup bersih 

b. Sebagai Motivator 

Memberikan motivasi kepada siswa agar kebijakan ini bukan hanya 
sekedar perintah dari kepala sekolah akan tetapi setiap siswa mengetahui 
pentingnya dalam kehidupan sehari-hari tentang hidup bersih 

c. Sebagai Direktur 

Sebagai kepala sekolah, saya bukan hanya membuat perencanaan akan 
tetapi harus mengetahui proses sampai dengan hasil dari kebijakan yang 
saya berikan kepada siswa tentang budaya hidup bersih” 

d. Sebagai pengevaluasi 

Dalam pelaksanaan budaya hidup bersih terkadang saya harus kembali 
evaluasi dan dengan adanya penelitian seperti ini mampu membatu saya 
dalam mengetahui perkembangan kebijakan yang saya terapkan di sekolah 
tentang budaya hidup bersih.75 

 

75 Suaib,S.Pd, Kepala Sekolah, Ruangan Kepala Sekolah, Wawancara, pada tanggal 7 

Oktober 2020. 
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Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan( tata usaha) 

mengatakan bahwa: 

“Budaya bersih di sekolah yaitu  mendisiplinkan peserta didik, Mencuci 
tangan dengan air yang mengalir dengan memakai sabun, Mengonsumsi 
jajanan sehat di kantin sekolah, tidak merokok, memberantas jentik 
nyamuk, Menggunakan toilet (wc) yang bersih dan sehat,Olahraga yang 
teratur serta terukur. Saya sebagai guru selalu memberikan dorongan 
kepada siswa untuk selalu mengikuti aturan yang ada di sekolah, dan 
sebagai pengajar kita harus menjadi teladan bagi peserta didik karna di 
sekolah guru merupakan orang tua. Adapun kegiatan yang dilakukan 
kepala sekolah terkait dengan budaya bersih yaitu: mengatur, 
mengarahkan dan membimbing pelaksanaan kegiatan  kebersihan.”76 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan mengatakan 

bahwa: 

“Kebijakan dari kepsek tentang menciptakan budaya hidup bersih selama 
ini tidak ada kebijakan khusus tapi kesadaran semua warga sekolah 
tentang pentingnya menjaga  kebersihan. Kepsek selalu memberikan 
arahan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan setiap 
jeda semester diadakan lomba kebersihan antar kelas.”77 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan mengatakan 

bahwa: 

“salah satu kebijakan kepala sekolah adalah menerapkan hidup bersih dan 
sehat agar di lingkungan sekolah aman, nyaman dan pembelajaran lebih 
efektif. Serta rajin cuci tangan dengan air mengalir, olah raga yang teratur 
itu yang terpenting, dan sebagai guru harus selalu menyampaikan kepada 
siswa dan siswinya agar sekiranya membeli jajanan yang sehat. Penerapan 
hidup bersih adalah salah satu gaya hidup yang memiliki banyak 
manfaat.”78 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik yang mengatakan bahwa: 

“ibu dan bapak guru selalu mendampingi saat siswa membersihkan dan 
sering memberikan motivasi tentang pentingnya kebersihan.”79 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik yang mengatakan bahwa: 

“kadang- kadang guru menyuruh dan memotivasi siswa untuk 
membersihkan.”80 

 

76 Darmawati,S.Pd, Operator Sekolah, Ruang Guru, Wawancara,Pada Tanggal 8 Oktober 

2020. 

77 Marhumi,S.Pd, Kepala Perpustakaan, Ruang Perpustakaan, Wawancara, pada Tanggal 

9 oktober 2020. 

78 Rosmiati,S.Pd, Wali Kelas, ruang Guru, Wawancara, Pada Tanggal 9 Oktober 2020. 

79 Fadilla, Siswi, Rumah Siswi, Wawancara, Pada Tanggal 10 Oktober 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepala sekolah telah menjalankan perannya 

sebagai penentu kebijakan, direktur, motivator dan pengevaluasi  yaitu Salah satu 

kebijakan yang kepala sekolah lakukan untuk siswa di sekolah Setiap hari siswa 

diharuskan membersihkan terlebih dahulu sebelum masuk kelas, memberikan 

motivasi berupa pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari- hari, sebagai 

direktur kepala sekolah bukan hanya membuat perencanaan tetapi harus 

mengetahui proses sampai dengan hasil dari kebijakan yang ia berikan, sebagai 

pengevaluasi kepala sekolah mampu mengetahui perkembangan kebijakannya. 

Namun penjelasan kepala sekolah berbeda dengan guru serta siswa, kepala 

sekolah sudah membuat kebijakan dan menyampaiknnya kepada guru tapi 

kebijakan tersebut tidak di pajang secara tertulis agar diliat oleh semua warga 

sekolah jadi kebijakan kepala sekolah hanya di sampaikan sehingga membuat 

warga sekolah malas atau kadang melaksanakan kebijakan tersebut jika mau atau 

di suruh. 

2. Program Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber 

tentang program kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup bersih, adapun 

hasil wawancara dengan kepala sekolah pegawai di MTs AL Amin Palattae Kec. 

Kahu Kab. Bone, kepala sekolah mengatakan bahwa ada beberapa program kepala 

sekolah dalam Madrasah yaitu: 

“Membuatkan jadwal kerja bakti setiap hari jumat bersama dengan siswa 
dan masyarakat, ini dilaksakan supaya peran siswa dan masyarakat tentang 
peduli dunia pendidikan terkhusus mengenai kebersihan sekolah menjadi 
poin penting dan menjadi tanggung jawab bersama”.81 

Kepala sekolah melanjutkan: 

“Program selanjutnya dalam menciptakan hidup bersih disekolah ini yaitu 
dengan mengadakan lomba kebersihan antar kelas setiap tahun dengan 
harapan lomba ini bisa menjadi kebiasaan siswa dalam menciptakan 

 

80 Fadil, Siswa, Rumah Siswa, Wawancara, Pada Tanggal 10 Oktober 2020. 

81 Suaib,S.Pd, Kepala Sekolah, Ruangan Kepala Sekolah, Wawancara, pada tanggal 7 

Oktober 2020. 
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budaya hidup bersih, walaupun lomba ini tidak berjalan setiap tahunnya 
karena membutuhkan tenaga dan dana untuk menjalankannya”.82 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan   (tata usaha) 

mengatakan bahwa: 

“Program sekolah yang terkait dengan budaya hidup bersih yaitu program 
lomba kebersihan secara gotong royong setiap pekan, akan tetapi tidak 
berjalan lancar .”83 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan   (tata usaha) 

mengatakan bahwa: 

“Adapun program kebersihan yang ada di sekolah yaitu lomba kebersihan 
yang perintahkan langsunng oleh kepala sekolah dengan hadiah ATK dan 
sebagainya.”84 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik mengatakan bahwa: 

“Kadang kadang dilaksanakan lomba kebersihan antar kelas”.85 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik mengatakan bahwa: 

“Tidak ada lomba kebersihan yang dilakukan disekolah.”86 

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber diatas berkaitan 

tentang program kepala sekolah MTs Al- amin Palattae dalam menciptakan 

budaya hidup bersih telah diprogramkan oleh kepala sekolah akan tetapi tidak 

berjalan secara rutin karena membutuhkan biaya yang besar, adapun hasil 

wawancara dari tenaga kependidikan bahwa program ini berjalan akan tetapi tidak 

dilaksanakan secara rutin sedangkan hasil wawancara dari peserta didik bahwa 

 

82 Suaib,S.Pd, Kepala Sekolah, Ruangan Kepala Sekolah, Wawancara, pada tanggal 7 

Oktober 2020. 

 

83 Darmawati,S.Pd, Operator Sekolah, Ruang Guru, Wawancara, pada Tanggal 8 Oktober 

2020. 

84 Marhumi,S.Pd, Kepala Perpustakaan, Ruang Perpustakaan, Wawancara, Pada Tanggal 

9 oktober 2020. 

 

85 Fadillla, siswi, rumah siswi, wawancara, Pada tanggal 10 oktober 2020   

86 Fadil, siswa, rumah siswa, wawancara, Pada tanggal 10 oktober 2020 
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lomba kebersihan yang diprogramkan oleh kepala sekolah kadang-kadang 

dilakukan bahkan terkadang tidak dilaksnakan. Maka bisa ditarik kesimpulan 

bahwa kepala sekolah telah membuat program budaya hidup bersih lewat Lomba 

kebersihan akan tetapi tidak berjalan dengan baik karena terkendala biaya yang 

tidak sedikit dan dari tinjauan dari peneliti mulai dari depan sekolah masih banyak 

rumput-rumput yang tinggi terdapat pada halaman 62 dan 64 serta motor yang 

terparkir sembarangan atau tidak tertata rapi lanjut masuk ke halaman sekolah 

masih kondisi yang sama ditambah dengan minimnya tempat sampah pinggir 

halaman sekolah.    

3. Kendala yang Dihadapi Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya 

Hidup Bersih 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber 

tentang peran dan program kepala sekolah dalam menciptakan budaya hidup 

bersih, tak terlepas dari kendala  yang dihadapi, adapun hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik di MTs AL Amin Palattae Kec. 

Kahu Kab. Bone, kepala sekolah mengatakan bahwa ada beberapa kendala yaitu: 

“Sudah beberapakali saya menerapkan kebijakan dan program dalam 
menciptakan budaya hidup bersih tapi siswa terkadang tidak konsisten 
dalam melaksanakan program dan kebijakan  yang di programkan oleh 
kepala sekolah sehingga hasilnya tidak maksimal”87 

Lanjut ucapan kepala sekolah: 

“Kendala lainnya kurangnya kerjasama guru-guru kami dalam mengawasi 
siswa sehingga siswa acuh tak acuh dalam menjalankan program kepala 
sekolah dan juga yang saya perhatikan belum adanya kesadaran para guru 
dan siswa dalam menjalankan program budaya hidup bersih, hasilnya pun 
terkadang guru saling mengharapkan satu sama lainnya.”88 

 

87 Suaib,S.Pd, Kepala Sekolah, Ruangan Kepala Sekolah, Wawancara, pada tanggal 7 

Oktober 2020. 

88 Suaib,S.Pd, Kepala Sekolah, Ruangan Kepala Sekolah, Wawancara, pada tanggal 7 

Oktober 2020. 
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Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan (tata usaha) 

mengatakan bahwa: kendala yang dihadapi guru saat menerapkan budaya hidup 

bersih di sekolah yaitu: 

“Kurangnya fasilitas kebersihan di sekolah, siswa terkadang cuek atas 
aturan yang berlaku.”89 

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kependidikan   (tata usaha) 

mengatakan bahwa: 

“Kendalanya adalah minimnya siswa menyadari pentingnya menjaga 
kebersihan dengan membuang sampah disembarang tempat.”90 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik mengatakan bahwa: 

“Kurangnya fasilitas kebersihan yang di miliki oleh sekolah sehingga kami 
juga malas ikut membersihkan dan kadang siswa tidak ikut dalam 
membersihkan”.91 

Hasil wawancara dengan salah satu Peserta didik mengatakan bahwa: 

“Masih kurang fasilitas kebersihan seperti sapu dan tempat sampah dan 
juga guru tidak tegas dalam menuruh siswa ikutserta dalam 
membersihkan.”92 

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber diatas berkaitan 

tentang kendala yang dihadapi kepala sekolah MTs Al- amin Palattae dalam 

menciptakan budaya hidup bersih, adapun dari hasil wawancara kepala sekolah 

bahwa minimnya kesadaran tenaga kependidikan dan peserta didik dalam 

menjalan program tersebut juga dari tenaga kependidikan masih saling 

mengharapkan dalam pengawasan kebersihan sekolah, adapun hasil wawancara 

dari tenaga kependidikan bahwa kendala yang dihadapi dari program ini yaitu 

 

89 Darmawati,S.Pd, Operator Sekolah, Ruang Guru, Wawancara, Pada Tanggal 8 Oktober 

2020. 

90 Marhumi,S.Pd, Kepala Perpustakaan, Ruang Perpustakaan, Wawancara, Pada Tanggal 

9 oktober 2020. 

 

91 Fadillah, siswi, rumah siswi, wawancara, pada tanggal 10 oktober 2020  

92 Fadil, siswa, rumah siswa, wawancaara, pada tanggal 10 oktober 2020  
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minimnya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah sedangkan hasil wawancara 

dari peserta didik yaitu kurangnya fasilitas kebersihan sehingga siswa juga malas 

melaksakan kebersihan dan bahkan tidak ikut serta dalam kebersihan dan juga 

kurang tegasnya guru dalam melibatkan siswa dalam program kebersihan. adapun 

kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah yaitu minimnya kesadaran tenaga 

kependidikan dan peserta didik dalam menjalankan program kebersihan serta 

ketidaktegasan tenaga kependidikan dalam mengawal kebersihan dan juga 

minimnya biaya dalam memenuhi fasilitas kebersihan dilingkungan sekolah.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang peran kepala sekolah dalam menciptakan 

budaya hidup bersih secara keseluruhan belum berjalan secara maksimal, melalui 

wawancara maupun observasi dan dokumentasi dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa kepala sekolah di Mts Al- Amin Palattae telah 

melaksanakan perannya dengan kurang baik. Kepala sekolah yang kurang baik 

menjalankan fungsinya sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, inovator dan motivator ini dapat dikatakan kepala sekolah memiliki 

kemampuan memimpin yang kurang baik. Pelaksanaan Peran Kepala Sekolah di 

Mts Al- Amin yaitu Berdasarkan judul “Peran Kepala Sekolah dalam 

Menciptakan Budaya hidup bersih di MTs AL- Amin Palattae Kec. Kahu Kab. 

Bone” hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

a. Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih di MTs AL- 

Amin Palattae yaitu sebagai: 

1. Sebagai Penentu Kebijakan 

2. Sebagai Motivator 

3. Sebagai Direktur 

4. Sebagai Pengevaluasi 

b.Program Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup Bersih di MTs AL- 

Amin Palattae Yaitu: 

1. Kerja bakti setiap hari jumat warga sekolah bersama masyarakat. 

2. Mengadakan lomba kebersihan setiap tahun 

b. Kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Hidup 

Bersih di MTs AL- Amin Palattae yaitu: 
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1. Kurangnya kesadaran warga sekolah dalam menjalankan program dan 

kebijakan tentang budaya hidup bersih. 

2. Kurangnya fasilitas kebersihan yang disiapkan sekolah. 

3. Kurangnya kerja sama antar guru dalam mengawasi peserta didik dalam 

menciptakan budaya hidup bersih. 

4. Minimnya program tentang budaya hidup bersih. 

5. Kurangnya media tentang budaya hidup bersih yang terpajang di 

lingkugan sekolah. Dari beberapa kendala diatas masih minimnya 

kepeduliaan tentang budaya hidup bersih. 

B. Saran Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah, membuat program secara tertulis dan dapat dilihat oleh 

warga sekolah dan juga dilengkapi dengan dokumen tertulis agar lebih 

terorganisir dan jelas dalam penerapannya. Selain itu, ada baiknya jika 

pelaksanaan program Budaya Hidup Bersih ditindak lanjuti dengan 

mengadakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur seberapa jauh 

ketercapaian sekolah dalam melaksanakan program Budaya Hidup Bersih 

2. Guru, alangkah lebih baik jika pengawasan pada siswa ditingkatkan dan 

menyeluruh supaya tidak ada siswa yang secara sembunyi-sembunyi dan 

lebih rajin lagi dalam ikut serta dalam pelaksanaan budaya hidup bersih.
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